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abstrak—Reduplikasi merupakan kajian dari morfologi. Penelitian ini ber-

tujuan untuk: 1) mengetahui bentuk reduplikasi penuh, 2) mengetahui bentuk 
reduplikasi sebagian, dan 3) mengetahui bentuk reduplikasi perubahan bunyi. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian berupa kata 
yang mengandung bentuk reduplikasi pada novel Rasa karya Tere Liye. Sumber 
data pada penelitian ini diperoleh langsung dari novel Rasa karya Tere Liye. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas libat cakap, dan 
teknik catat. Teknik analisis data melewati 3 tahapan diantaranya reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Keabsahan data 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Hasil penelitian ini 
ditemukannya bentuk reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi 
perubahan bunyi. 
Kata kunci—Bentuk reduplikasi, novel Rasa, Tere Liye 

 
 
Abstract—Reduplication is the study of morphology. This study aims to: 1) 

determine the form of full reduplication, 2) determine the form of partial redu-
plication, and 3) determine the form of sound change reduplication. This re-
search includes qualitative research. The data in this study are in the form of 
words containing reduplication in the novel Rasa by Tere Liye. Source of the data 
in this study were obtained directly from the novel Rasa by Tere Liye. The tech-
nique of collecting data is using observational technique, free of involvement, 
and note-taking techniques. Data analysis technique through 3 stages, namely 
data reduction, data presentation, and drawing conclucions of verification. The 
validity of this research data uses the theory of triangulasion technique. The re-
sults of this study found the form of full reduplication, partial reduplication, and 
saound change reduplication. 
Keywords—Reduplication form, novel Rasa, Tere Liye 
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Pendahuluan 
Novel disebut sebagai cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah seseorang atau 

pun penggalaman dimasa lalu. Di bandingkan dengan roman, karangan pada novel 
hanya terdiri dari beberapa sub bab (Salam & Fadhillah, 2019) yang didalamnya 
memuat nilai kemanusian (Karlina dkk, 2019) dan terdapat pesan yang diambil dari 
kisah nyata dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca (Sapu-
tra dkk, 2022). Novel dominan terbentuk dari unsur intrinsic (Purnamasari dkk, 
2017). Salah satunya menciptakan berbagai jenis karakter pada tokoh cerita (Susana 
dkk dalam Stanton, 2021). 

Hasil novel yang baik jelas didampingi dengan unsur pembagun. Di mana ter-
dapat dua unsur pembangun novel yaitu unsur instrinsik dan ekstrinsik (Samaran 
dkk, 2018). Adanya fakta pada cerita, tema, dan sarana juga termasuk dalam unsur 
novel Cahyati dkk (dalam Robert Stanton, 2021). Unsur pembangun cerita bisa dari 
dalam ataupun diluar cerita. Yang membangun isi cerita dari dalam yaitu tema, 
tokoh dan penokohan, latar, serta sudut pandang. Sedangkan pembangun di luar 
cerita meliputi lima nilai kehidupan (Erlina, 2017). Bisa disintesiskan bahwa unsur 
dalam novel terdiri dari unsur intrinsic dan unsur ekstrinsik. Dari unsur intrinsic 
terdiri dari tema, tokoh dan  penokohan, latar, juga sudut pandang. Sedangkan un-
sur ekstrinsik meliputi nilai-nilai dalam cerita, kenyataan pada cerita, juga sarana. 
Selain memiliki unsur pembangun, novel juga mempunyai manfaat bagi pembaca. 

Salah satu manfaat membaca novel adalah memperbanyak kosa kata yang kita 
miliki. Menambah daya imajiner dan pelipur rasa stress dari aktivitas lain merupa-
kan manfaat dalam membaca novel (Pratama dkk, 2016). Selain itu, bertambahnya 
ilmu, sekalipun novel bisa dijadikan media dalam pembelajaran adalah kelebihan 
dari novel (Sugara, 2019). Membaca novel apalagi jenis novel teenlit yang paling di-
gemari para remaja, bisa menambah rasa percaya diri mereka dalam menjalin per-
temanan dan lebih giat belajar demi mewujudkan cita-cita karena termotivasi pada 
tokoh cerita (Noor, 2017). Tentunya masih banyak lagi manfaat dari membaca novel. 
Tidak bisa di hindari bahwa karangan cerita yang menarik banyak perhatian orang-
orang tak lepas dari penulis dengan segala keahliannya. 

Penulis dengan predikat terbaik dalam menciptakan novel yaitu Tere Liye. 
Tere Liye pertama kali menerbitkan salah satu karyanya yang berjudul hafalan sho-
lat Delisa pada tahun 2005. Mulai saat itu dia selalu berhasil dan tidak pernah gagal 
menyalurkan bakat juga ide-ide cermelang yang dituangkan dalam novel-novel 
terbarunya. Hasil karyanya selalu meninggalkan kesan dihati pembaca melalui alur 
cerita yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari karakter, gaya bahasa, 
juga konflik yang dipilih membuat penikmat merasa berada di dalam suasana terse-
but. Salah satu novel terbaru dari Tere Liye adalah novel Rasa karya Tere Liye. 

Novel Rasa terbit pada bulan April 2022. Diterbitkan oleh penerbit Sabangkrip 
dengan nomor ISBN: 978-623-97262-3-2. Seperti novel-novel sebelumnya, Tere Liye 
ahli dalam memilih bahasa yang membuat cerita mengalir indah. Walaupun tokoh 
utama adalah anak remaja SMA, novel ini bisa dinikmati orang dewasa. Cover yang 
dibuat ramai dan ceria sangat menggambarkan isi cerita di dalamnya. Berbagai 
macam rasa disajikan mulai dari sedih, senang, kecewa, marah, takut, kesal, terluka 
sampai menderita disuguhkan sangat apik melalui karakter pada tokoh. Terdapat 
kata-kata kekinian, yang membuat novel ini terasa seru dan asik. Pesan dari novel 
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ini adalah memeluk serta memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi dan bangga 
dengan segala proses kehidupan. 

Novel Rasa karya Tere Liye mengandung bentuk reduplikasi. Bisa di lihat pada 
kutipan “jauh-jauh” (Tere Liye, 2022, 5), di kutipan tersebut merupakan bentuk dari 
reduplikasi penuh. Adapun kutipan lain “ramah-tamah” (Tere Liye, 2022, 13), di 
mana kutipan tersebut bentuk dari reduplikasi dengan perubahan bunyi. Contoh 
lagi pada kutipan “beberapa” (Tere Liye, 2022, 47), di lihat kutipan tersebut adalah 
bentuk dari reduplikasi sebagian. Karena ditemukannya beberapa pengulangan kata 
novel ini bisa dianalisis dalam bentuk reduplikasi. 

Secara umum reduplikasi merupakan proses pengulangan kata atau unsur ka-
ta. Dari proses pengulangan tersebut memberikan kata baru atau disebut dengan 
kata turunan (Sumarsih, 2013) yang bisa dijadikan sebagai sarana fonologis dan 
gramatikal (Andrianus dkk, 2018). Reduplikasi berperan sebagai kata imbuhan yang 
terdapat makna juga fungsi infleksi ataupun derivasi Hutri dkk (dalam Katamba, 
2020). Pengulangan kata ada pada susunan fonologis, morfologis dan susunan sin-
taksis (Nugraheni, 2012). 

Reduplikasi terbagi menjadi beberapa jenis. Seperti pengulangan kata sebagi-
an, utuh, berubah  bunyi, trilingga, dan berimbuhan adalah jenis dari reduplikasi 
(Nafilah dkk, 2022). Menurut Putri (2017) jenis  reduplikasi ada empat yaitu re-
duplikasi yang utuh, reduplikasi dengan sebagian, reduplikasi imbuhan, dan re-
duplikasi berbunyi. Pendapat Norvita dkk, (2022) bahwa kata ulang dwilingga, kata 
ulang dwipurwa dan dwiwasana, kata ulang ber afiks, dan kata ulang berfonem 
merupakan bentuk reduplikasi. Berbeda lagi dengan pendapat Handayani & Muchti 
(2021) reduplikasi pada fonologi, juga morfologi, dan sintaksis termasuk dalam jenis 
reduplikasi. 

Berdasarkan Jurnal Penelitian yang dilakukan Supriyati dan Putri Silvia Anisa 
(2022) mengkaji tentang bentuk reduplikasi novel selamat tinggal tersebut diketahui 
terdapat empat bentuk penggunaan reduplikasi yakni reduplikasi menyeluruh, re-
duplikasi sebagian, reduplikasi berimbuhan dan reduplikasi dengan perubahan 
fonem. Sedangkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Qotri Wuquinnajah dan 
Kabul Prasetya (2022) yang meneliti reduplikasi dalam cerpen kejetit diketahui juga 
empat bentuk penggunaan reduplikasi. Dari kedua penelitian ini memiliki persa-
maan yaitu sama-sama meneliti tentang bentuk reduplikasi. Sedangkan perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian Supriyati dan Putri terletak pada novel yang dikaji 
dan perbedaan dengan penelitian Qotri dan Kabul adalah terletak pada cerpen. 

Penelitian Bentuk reduplikasi pada Novel Rasa karya Tere Liye ini didasari 
oleh besarnya rasa keingin-tahuan dalam penggunaan bentuk pengulangan yang 
dikemas secara kekinian dari segi kaidah kebahasaan dan perkembangan teknologi 
sehingga mampu menimbulkan tindakan untuk mengkonstruksi sebuah karya yang 
bisa berdampingan berdasarkan fakta kehidupan sehari-hari. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Simatupang dkk (2021) 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendefinisikan data berupa kata-

kata dari fakta yang ada. Desain penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yakni 

data yang disajikan berupa kata-kata dari fakta atau kenyataan yang bertujuan un-
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tuk mengkaji metode hermeneutika Rahmayanti dkk (dalam Wachid, 2020). Fokus 

pada penelitian ini yaitu mengkaji bentuk-bentuk reduplikasi yang terdapat pada 

novel Rasa karya Tere Liye.  

Data dalam penelitian bentuk kata yang mengandung bentuk reduplikasi da-

lam novel Rasa karya Tere Liye. Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung 

dari novel Rasa karya Tere Liye. Novel Rasa karya Tere Liye dipilih karena terdapat 

banyak jenis reduplikasi didalamnya. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Teknik simak menurut Nisa (dalam 

Mahsun, 2018) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui me-

nyimak pemakaian bahasa. Teknik cakap merupakan tahap lanjutan dari teknik 

simak. Menurut Rahmadhanti dkk (2018) merupakan pengumpulan data melalui 

komunikasi langsung antara penulis dengan narasumber. Teknik libat menurut (Vi-

tasari dkk, 2022) adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyadap data yang 

dikaji melalui sebuah pembicaraan serta menyimak apa yang dibicarakan. knik catat 

adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara menyatat hasil dari menyimak 

(Octavia, 2018). Penelitian ini, peneliti mencatat bentuk-bentuk reduplikasi yang 

ditemukan dalam novel Rasa karya Tere Liye. 

Teknik keabsahan data ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 
metode pada penelitian kualitatif yang digunakan sebagai penguji keabsahan data 
yang didapatkan peneliti dan untuk menambah data dengan menggali infromasi 
melalui informan (Syahidan dkk, 2015). Penelitian ini menggunakan triangulasi te-
ori. Peneliti melakukan perbandingan tentang topic dan data yang sama, kemudian 
dianalisis menggunakan teori yang berbeda. Pada penelitian ini teknik analisis data 
yang digunakan adalah teori Miles dan Huberman (dalam Wulan dkk, 2022) yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
  
Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

1. Reduplikasi penuh 

 Bentuk reduplikasi penuh yang terdapat pada novel Rasa karya Tere Liye dapat 

dijelaskan diantaranya: 

a. Dia buru-buru memasang wajah tidak tahu-menahu (Tere Liye, 2022,7) 

Bentuk di atas termasuk bentuk reduplikasi penuh karena terjadi pengulangan ka-

ta secara menyeluruh. Pengulangan secara menyeluruh dilakukan tanpa merubah 

bentuk kata aslinya yang ditandai pada kata buru-buru di mana bentuk dasar dari 

kata tersebut adalah kata buru. 

2. Reduplikasi sebagian 

Bentuk reduplikasi sebagian yang terdapat pada novel Rasa karya Tere Liye dapat 

dijelaskan diantaranya sebagai berikut: 

a. Sementara embun menggelayut lembut di bebunggaan halaman depan ru-

mah. (Tere Liye, 2022, 6) 
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Bentuk di atas termasuk bentuk reduplikasi sebagain karena pengulangan dil-

akukan hanya sebagian. Pengulangan sebagian pada salah satu suku kata yang dis-

ertai dengan pelemahan bunyi ditandai pada kata bebungaan di mana bentuk dasar 

dari kata tersebut adalah kata bunga yang menunjukkan jumlah banyak. 

3. Reduplikasi perubahan bunyi 

Bentuk reduplikasi perubahan bunyi yang terdapat pada novel Rasa karya Tere 

Liye dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut: 

a. Dia buru-buru memasang wajah tidak tahu-menahu. (Tere Liye, 2022, 7) 

Bentuk di atas termasuk bentuk reduplikasi perubahan bunyi karena. Pengulan-

gan sebagian pada salah satu suku kata yang disertai dengan perubahan bunyi kon-

sonan pada salah satu suku kata. Perubahan bunyi ditandai pada kata tahu-menahu 

di mana bentuk dasar dari kata tersebut adalah kata tahu. 

 

Pembahasaan  

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan bentuk reduplikasi pada novel Rasa 

karya Tere Liye dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Reduplikasi Penuh 

Novel Rasa karya Tere Liye ini di dalamnya terdapat kata yang mengandung ben-

tuk reduplikasi penuh. Salah satunya pada kata buru-buru dalam kutipan “Dia buru-

buru memasang wajah tidak tahu-menahu” (Tere Liye, 2022,7). Untuk menunjukkan 

bahwa kata tersebut merupakan bentuk reduplikasi penuh, peneliti melakukan uji 

vailiditas dengan membandingkan kata anak-anak pada kutipan “Lalu  ia  coba  pula  

mengamati anak-anak ikan  yang  lincah  bermain di air menyusuri tepian danau” 

yang ditemukan pada penelitian Marnetti (2014). 

Kata buru-buru menunjukkan bentuk reduplikasi penuh yang mengulang tanpa 

merubah kata dasarnya. Hal ini terlihat juga pada kata anak-anak  dengan konsep 

pengulangan yang sama tanpa merubah bentuk aslinya. Selaras dengan pendapat 

Hamdi dan Junita (2019) yang mengatakan bahwa reduplikasi penuh adalah pengu-

langan utuh bentuk dasar kata tanpa terikat dengan perubahan bunyi dan tidak 

adanya proses perubahan afiksasi. 

2. Reduplikasi Sebagian 

Bentuk reduplikasi sebagian ditemukan dalam novel Rasa karya Tere Liye. seperti 

kata bebunggan dalam kutipan “Sementara embun menggelayut lembut di bebung-

gaan halaman depan rumah. (Tere Liye, 2022, 6). Untuk membuktikan kata tersebut 

benar-benar termasuk bentuk reduplikasi sebagian, peneliti melakukan uji validitas 

dengan membandingkan kata bebunggan dengan hasil penelitian Nafilah dkk (2022) 

yang menemukan bentuk reduplikasi sebagian yaitu kata leluasa. 

Kata bebungaan termasuk bentuk reduplikasi sebagian karena pengulangan kata 

yang dilakukan hanya sebagian. Hal yang sama terjadi pada kata leluasa yang men-

gulang sebagian dari bentuk dasarnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat 
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Rofiq&Nuzula (2021) mengatakan bahwa reduplikasi sebagian adalah pengulangan 

kata yang tidak diulang secara sepenuhnya. 

3. Reduplikasi Perubahan Bunyi 

Reduplikasi perubahan bunyi ditemukan di dalam novel Rasa karya Tere Liye. Sa-

lah satunya kata tahu-menahu dalam kutipan “Dia buru-buru memasang wajah tidak 

tahu-menahu. (Tere Liye, 2022, 7). Untuk membuktikan kata tersebut benar-benar 

termasuk bentuk reduplikasi perubahan bunyi, peneliti melakukan uji validitas 

dengan membandingkan kata lauk-pauk yang ditemukan pada penelitian Wijaya 

(2022). 

Kata tahu-menahu termasuk bentuk reduplikasi perubahan bunyi karena ter-
dapat pengulangan kata yang salah satunya terjadi perubahan vocal. Begitu juga 
dengan kata lauk-pauk yang terjadi perubah bunyi pada salah satu kata. Hal ini di-
perkuat dengan pendapat Hasanah dkk (2023) bahwasannya reduplikasi perubahan 
bunyi adalah reduplikasi yang mengalami perubahan bentuk pada salah satu suku 
kata yang disertai dengan adanya bunyi. 

 

Simpulan 
Simpulan pada penelitian ini yaitu Novel Rasa karya Tere Liye mengandung 

bentuk-bentuk reduplikasi yang meliputi, reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, 

dan reduplikasi perubahan bunyi di dalamnya. Reduplikasi adalah proses pengu-

langan pada kata yang dilakukan secara menyeluruh atau penuh, sebagian, dan pe-

rubahan bunyi. Reduplikasi penuh ditandai dengan adanya pengulangan pada se-

buah kata, di mana kata yang diulang tidak mengalami perubahan dari bentuk da-

sarnya. Reduplikasi sebagian ditandai dengan pengulangan secara sebagain pada 

salah satu kata yang mengalami pelemahan bunyi. Reduplikasi perubahan bunyi 

ditandai dengan pengulangan pada salah satu kata yang disertai perubahan bunyi 

pada vocal ataupun bunyi konsonan.  

Novel Rasa karya Tere Liye ini merupakan salah satu alternatif pilihan buku 
bacaan yang didasari oleh besarnya rasa keingin-tahuan dalam penggunaan bentuk 
pengulangan yang dikemas secara kekinian dari segi kaidah kebahasaan dan 
perkembangan teknologi sehingga mampu menimbulkan tindakan untuk 
mengkonstruksi sebuah karya yang bisa berdampingan berdasarkan fakta 
kehidupan sehari-hari. 
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