
 
 
 

 

KONSEP PERPUSTAKAAN DAN HAK KEBEBASAN INFORMASI         

DALAM FILM LIBRARY WARS 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar                          

Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.I.P) Jurusan Ilmu Perpustakaan                            

pada Fakultas Adab dan Humaniora                                                                    

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh : 

ARSIL T.                                                                                                                       

NIM : 40400117117 

 

 

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA                                                                      

UIN ALAUDDIN MAKASSAR                                                                                          

2021 



 
 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : ARSIL T. 

NIM   : 40400117117 

Tempat/ Tgl. Lahir : Kanreapia, 27 Mei 1998 

Jurusan  : Ilmu Perpustakaan 

Fakultas/Program : Adab dan Humaniora 

Alamat   : Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia,  

Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa 

Judul Skripsi  : Konsep Perpustakaan dan Hak Kebebasan Informasi  

   dalam Film Library Wars. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Gowa,  15 November 2021 

Penyusun, 

 

 

ARSIL T. 

40400117117 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iv 
 

 

  



 
 
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulilahirrobbil’alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah 

SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya telah meringankan langkah 

sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat 

serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai 

pembawa risalah dalam memberikan jalan yang benar serta cahaya yang terang 

benderang bagi umat Islam. Semoga kita bisa tetap istiqomah di jalan-Nya. 

Aamiin.  

Skripsi ini berjudul “Konsep Perpustakan dan Hak Kebebasan 

Informasi Dalam Film Libray Wars” diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademis agar memperoleh gelar sarjana Ilmu Perpustakaan di 

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa, dalam proses penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari beberapa dorongan, bimbingan serta bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada berbagi pihak-pihak atas bantuan yang telah diberikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi. 

Ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan 

teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayahanda Tahir dan Ibunda Jia atas doa, 

didikan, perhatian serta kasih sayang yang tak terhingga. Tidak lupa juga atas 

cucuran keringat, semangat, nasihat, kepercayaan, materi serta merawat penulis 

sejak kecil sampai sekarang, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

Rahmat-Nya, Kasih sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya, Aamiin. 

Penulisan skripsi ini juga memiliki banyak bantuan, dukungan, serta 

bimbingan  dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

ketulusan hati penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar,  

para Wakil Rektor, serta seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis. 



 
 
 

vi 
 

2. Dr. Hasyim Haddade, S. Ag., M. Ag. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, 

Dr. Andi Ibrahim, S. Ag., S.S., M. Pd. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. 

Firdaus, M. Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, H. Muh. Nur 

Akbar Rasyid, M. Pd., M. Ed., Ph. D. Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora. 

3. Irvan Mulyadi, S.Ag., S.S., MA. Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan 

dan Touku Umar, S.Hum., M.IP., sebagai sekertaris Jurusan Ilmu 

Perpustakaan. 

4. Sitti Husaebah Pattah, S. Ag., S.S., M. Hum. sebagai pembimbing I, Dr. Andi 

Miswar, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II yang rela meluangkan waktu, 

tenaga, serta pikiran untuk memberikan penulis bimbingan, petunjuk, nasihat, 

dan motivasi hingga mampu terselesaikannya skripsi ini. 

5. Himayah, S.Ag., S.S., MIMS. sebagai penguji I dan Dr. Hj. Gustia Tahir, 

M.Ag. sebagai penguji II yang telah  memberikan saran  dan masukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Para Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, dengan 

segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, 

sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis. 

7. Para Staf Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan administrasi selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini. 

8. Kepala dan pengelola UPT. Perpustakaan UIN Alauddin Makassar  serta 

kepala dan pengelola Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

9. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 Jurusan Ilmu Perpustakaan 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang sama-sama 

berjuang dan bersama menoreh pendidikan di bangku kuliah sampai hari ini. 

10. Kawan-kawan sebangku jurusan Ilmu Perpustakaan AP 5-6 angkatan 2017 

yang telah sama-sama menemani sejak awal semester, menjadi keluarga, serta 



 
 
 

vii 
 

kepercayaannya kepada saya pribadi untuk menjadi Keti (ketua tingkat) 

sampai akhir semester. 

11. Kawan-kawan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan KKN-DK angkatan 64, 

suatu hal yang sangat saya pribadi syukuri dipertemukan atas kehendakNya. 

Mengabdi bersama dan mengukir cerita yang begitu berkesan dan kelak akan 

menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. 

12. Kawan-kawan PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat), serta 

BUMN, FHCI, PT Pelindo IV (Persero) dan CDC (Career Development 

Center) UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan emas 

bagi saya pribadi untuk menoreh pengalaman selama 6 (enam) bulan, menjadi 

bagian untuk terus belajar, beradaptasi, serta terlibat bersama dalam 

menghadapi banyak hal, saling mendukung satu sama lain. 

13. Kawan-kawan seperjuangan sekaligus menjadi saudara tak sedarah di 

Perpustakaan FAH, bersama-sama kurang lebih 2 Tahun mengabdi dan 

mengemban amanah untuk menjadikan Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora yang lebih baik. 

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun telah 

banyak membantu dan memberikan dorongan serta motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah Swt. 

jualah penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan 

senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan mendapat pahala yang berlipat 

ganda. Aamiin. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Gowa,15 Novemver 2021 

Penulis, 

 

 

 

ARSIL T. 

NIM: 40400117117 



 
 
 

viii 
 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…………………………………………i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………………ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ……………………………………………………...iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 7 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .......................................................... 7 

D. Kajian Pustaka ............................................................................................... 8 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................ 12 

A. Konsep Perpustakaan......................................................................... 12 

1. Ruang Perpustakaan .......................................................................... 13 

2. Bahan Pustaka .................................................................................... 17 

3. Pustakawan ......................................................................................... 20 

4. Pemustaka (User) ................................................................................ 23 

B. Hak Kebebasan Informasi ........................................................................... 24 

1. Kebebasan Akses Informasi .......................................................... 25 

2. Kebebasan Intelektual ................................................................... 26 

3. Sensor Bahan Pustaka ................................................................... 27 

C. Semiotika Roland Barthes ........................................................................... 28 

D. Integrasi Keislaman ..................................................................................... 30 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 37 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................. 37 

B. Objek dan Waktu Penelitian ....................................................................... 38 

C. Sumber Data ................................................................................................. 38 



 
 
 

ix 
 

D. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 38 

E. Teknik Analisis Data .................................................................................... 40 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 41 

A. Deskripsi Objek Penelitian .......................................................................... 41 

B. Konsep Perpustakaan Yang Digambarkan                                            

Dalam Film Library Wars ........................................................................... 42 

C. Hak Kebebasan Informasi Yang Digambarkan                                    

Dalam Film Library Wars ........................................................................... 56 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 68 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 68 

B. Saran ............................................................................................................. 69 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 70 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Analisis Semiotika Roland Barthes.......................................................... 30 

Tabel 2 Ruang utama perpustakaan ...................................................................... 43 

Tabel 3 Desain ruang dan fasilitas modern ........................................................... 44 

Tabel 4 Jumlah koleksi yang memadai ................................................................. 46 

Tabel 5 Sistem penaan koleksi .............................................................................. 48 

Tabel 6 Pustakawan melayani pemustaka ............................................................. 50 

Tabel 7 Pustakawan memiliki seragam khusus ..................................................... 51 

Tabel 8 Pemustaka berusia remaja dan lansia ....................................................... 53 

Tabel 9 Pemustaka membaca sambil berdiri ......................................................... 55 

Tabel 10 Pembatasan distribusi novel horor ......................................................... 57 

Tabel 11 Perundingan LDF (pustakawan dengan MBC) ...................................... 59 

Tabel 12 Pustakawan memenuhi kebutuhan pengguna ........................................ 61 

Tabel 13 Sortir bahan pustaka ............................................................................... 62 

Tabel 14 Sensor/penarikan buku dari peredaran ................................................... 64 

Tabel 15 Sensor/pembakaran bahan pustaka ........................................................ 66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1 ………………………………………………………………………43 

Gambar 4.2 ………………………………………………………………………44 

Gambar 4.3 ………………………………………………………………………44 

Gambar 4.4 ………………………………………………………………………46 

Gambar 4.5 ………………………………………………………………………48 

Gambar 4.6 ………………………………………………………………………50 

Gambar 4.7 ………………………………………………………………………51 

Gambar 4.8 ………………………………………………………………………53 

Gambar 4.9 …………………………………………............................................53 

Gambar 4.10 ……………………………………………………………………..55 

Gambar 4.11 ……………………………………………………………………..57 

Gambar 4.12 ………………………………………………..................................59 

Gambar 4.13 ………………………………………………..................................59 

Gambar 4.14 ……………......................................................................................61 

Gambar 4.15 ………………………………………………………......................62 

Gambar 4.16 ……………………………………………………………………..64 

Gambar 4.17 ……………………………………………………………………..64 

Gambar 4.18 ……………………………………………………………………..66 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xii 
 

ABSTRAK 

Nama   :   ARSIL T. 

NIM   :   40400117117 

Jurusan  :   Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi  :   Konsep Perpustakaan dan Hak Kebebasan Informasi                                                         

    Dalam Film Library Wars   

 Skripsi ini membahas mengenai gambaran konsep perpustakaan dari unsur 

ruang, bahan pustaka, pustakawan dan pemusta, serta gambaran hak kebebasan 

informasi dari unsur kebebasan akses informasi, kebebasan intelektual dan sensor 

bahan pustaka yang direpresentasikan dalam film Library Wars. Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah, 1)Bagaimana konsep perpustakaan yang 

digambarkan dalam film Library Wars? dan 2)Bagaimana hak kebebasan 

informasi yang digambarkan dalam film Library Wars?. 

 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)Konsep 

perpustakaan yang digambarkan dalam film Library Wars. dan 2)Hak kebebasan 

informasi yang digambarkan dalam film Library Wars. Serta menjadi bahan 

bacaan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan film bertema 

perpustakaan sebagai obyek penelitian. 

 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan analisis semiotika, peneliti menggunakan salah satu teori semiotika 

yaitu Roland Barthes dengan mengungkapkan denotatif, konotatif dan mitos untuk 

menunjukkan tingkat-tingkat pemaknaan dalam film Library Wars. 

 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman bahwa konsep 

perpustakaan dalam film Library Wars adalah perpustakaan yang sangat ideal. 

Dari unsur ruang menggambarkan desain megah memudahkan arus pergerakan 

manusia, memiliki nilai estetika dan mengutaman kenyamanan. Memiliki jumlah 

koleksi yang sangat memadai serta dikelola dengan baik. Kemudian pustakawan 

yang profesional dan kemampuan berinteraksi yang baik. Serta pemustaka yang 

tidak dibatasi oleh umur dan memiliki minat baca yang tinggi. Adapun Hak 

kebebasan informasi dalam film Library Wars adalah upaya perpustakaan dalam 

menyediakan informasi bagi pemustaka tanpa ada larangan dari pihak manapun. 

Sikap pustakawan yang harus melindungi koleksi perpustakaan dari pasukan 

sensor media pemerintah, serta perpustakaan memiliki kewenangan khusus dalam 

menentang pembatasan akses informasi dan sensor yang tidak benar hingga 

dilengkapi dengan peralatan tempur ala militer. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Konsep Perpustakaan, Kebebasan Informasi, Film Library Wars 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring pesatnya perkembangan teknologi yang menghantarkan kita pada 

pintu gerbang era industri 4.0. Betapa perkembangan tersebut, telah berdampak ke 

berbagai aspek relung kehidupan manusia, tak terkecuali dampak yang dialami 

oleh perpustakaan. Sehingga melahirkan perpustakaan yang tidak hanya 

berkonsep konvensional, yang mana pada umumnya konsep sebuah perpustakaan 

digambarkan sebagai sebuah gedung dengan susunan rak dan koleksi bahan 

pustaka di dalamnya. Namun, perpustakaan kini telah merangkak ke konsep 

perpustakaan hibrida bahkan digital. Sebuah konsep perpustakaan yang 

memberikan akses luas kepada pemustaka, tanpa harus berkunjung secara 

langsung. Tidak hanya pada unsur tempat, tetapi juga pada unsur koleksinya. 

Konsep sebuah perpustakaan secara umum, dapat dilihat dari definisi 

perpustakaan itu sendiri. Seperti yang Pengertian ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Sutarno NS (2003: 7) bahwa perpustakaan merupakan suatu 

ruangan, atau bagian dari sebuah bangunan/gedung, dan atau gedung itu sendiri. 

Di dalamnya, berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa 

sehingga mudah untuk dimanfaatkan serta dipakai apabila dibutuhkan sewaktu-

waktu oleh pemustaka. Adapun yang dikemukakan oleh Pawit (2007:1) 

mengatakan bahwa perpustakaan mempunyai arti sebagai salah satu tempat yang 

di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan 

(pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam 
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dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape 

recorder, video, komputer dan lainnya lebih lanjut, Suwarno (2011: 14) 

mengemukakan perpustakaan merupakan suatu satuan kerja organisasi, badan atau 

lembaga. Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri sendir, tetapi dapat juga 

merupakan bagaian dari organisasi di atasnya yang lebih besar. Sementara konsep 

perpustakaan digital yang dikemukakan oleh Yuadi (2006:1) Perpustakaan digital 

sebagai koleksi informasi yang dikelola, yang memiliki pelayanan terkait, 

informasinya disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. 

Pada penelitian sebelumnya, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Mathar 

(2010: 20-25) Di mana hasil penelitiannya, mengemukakan konsep perpustakaan 

yang ditampilkan dalam film Mr. Bean episode ‘The Library’ sama dengan 

definisi perpustakaan sebagai sebuah ruang dan gedung serta berbagai koleksi 

yang dilayankan dalam perpustakaan itu sendiri. Kemudian Sistem pelayanan 

yang diterapkan adalah sistem pelayanan tertutup. Selain itu, dalam sebuah jurnal 

yang ditulis oleh Fadhli (2019: 93-101) Dikemukakan perpustakaan dalam film 

The Night at The Museum 3 sebagai tempat yang akurat untuk mendapatkan 

informasi. Kemudian digambarkan konsep perpustakaan dengan ruang yang 

megah beserta koleksinya yang banyak. Hanya saja sistem yang diterapkan 

perpustakaan dalam film ini masih menggunakan kaidah-kaidah konvensional, 

baik dari segi pengelolaan maupun pelayanannya. 

Di samping itu, perpustakaan adalah ruang bagi setiap orang baik individu 

maupun kelompok untuk bebas mengekspresikan gagasan, pikiran, ide maupun 

intelektualnya dalam bentuk karya, inilah yang disebut dengan hak kebebasan 
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informasi. Kebebasan untuk menuangkan dan mempublikasikan karyanya tanpa 

ada hambatan dari pihak manapun. Sehingga lahirlah yang namanya hak 

kebebasan informasi, yaitu sebuah hak bagi setiap individu maupun kelompok 

bebas dalam mengakses informasi tanpa ada larangan dari pihak manapun. 

Kebebasan akses informasi juga disinggung oleh Jebarus (2014: 184) 

menyatakan bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu hak 

asasi manusia yang dimiliki individu di manapun mereka berada. Bahkan ciri dari 

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah menjamin publik untuk 

mendapatkan informasi serta menjamin hak/kebebasan berekspresi. 

Hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak 

konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas 

informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik 

sebagai warga negara maupun sebagai pribadi (Mendel dalam Febrianingsih 2012: 

136). Sementara, perpustakaan tentunya memiliki peran yang penting dalam 

mendukung kebebasan akses informasi. Hal ini didukung dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 7 huruf d 

yang berbunyi “pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman 

koleksi perpustakaan”. Yang dimaksud pemerintah adalah pengelola perpustakaan 

disuatu lembaga atau organisasi yang berkewajiban untuk menjamin ketersediaan 

keragaman kolekis perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2007: 3). 

Selain itu, kebebasan informasi juga erat kaitannya dengan HAKI (Hak 

Kekayaan Intelektual) yang mana dalam American Library Associaton (ALA) 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak setiap orang untuk mencari dan menerima 
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informasi dari segala sudut pandang tanpa larangan. Kebebasan intelektual 

menyediakan akses terbuka bagi segala ekspresi dan gagasan melalui berbagai 

jenis pertanyaan dan tindakan, kebebasan pustaka atau intelektual mengerahkan 

individu pada kebebasan untuk menerima dan menyebarkan gagasan atau ide. 

Adanya kebebasan informasi adalah untuk membentengi terjadinya sensor, 

sebab tidak menutup kemungkinan dalam sebuah perpustakaan atau tingkat lokal 

bahkan pemerintahan terjadi penyensoran bahan pustaka. Famous dalam Rahmi 

(2018: 21) menyatakan, sensor sebagai penghapusan, penindasan atau batasan 

sirkulasi bahan kesusasteraan, kesenian atau pendidikan dengan alasan bahwa 

koleksi tidak pantas sesuai standar yang diterapkan oleh sensor. 

Pada penelitian sebelumya, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Fahmi 

(2011: 75-86) menguraikan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu 

hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik pada level internasional maupun nasional. Sementara di Indonesia 

sendiri, kebebasan informasi telah menemukan momentumnya setelah era 

reformasi. Bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menjamin hak 

tersebut. Adapun dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Rahmi (2018: 20-38). 

Menyatakan bahwa sensor adalah masalah yang sulit ketika pekerjaan pustakawan 

sangat dekat dengan sensor dan sebagai gantinya, perpustakaan harus mendorong 

kebebasan unruk mengeksplorasi ide-ide apapun yang terjadi terhadap yang 

disensor dan sensor seharusnya tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam sebuah 

artikel ilmiah yang ditulis oleh Santoso (2005: 1-8). Di mana hasil penelitiannya, 
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pustakawan melakukan sensor sendiri terhadap bahan pustaka yang dipandang 

harus disensor, berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.  

Konsep sebuah perpustakaan dan hak kebebasan informasi di dalam 

perpustakaan itu sendiri, bisa ditemukan dalam sebuah film. Seperti yang kita 

ketahui, film merupakan media komunikasi yang tidak hanya memberikan hiburan 

tetapi juga pendidikan dan informasi. Tidak jarang penggarapan sebuah film 

berdasarkan pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga 

film bisa menjadi media pembelajaran dan edukasi. Salah satu film yang dapat 

memberikan pembelajaran, khususnya pada bidang ilmu perpustakaan adalah film 

yang berjudul “Library Wars”. 

Library Wars sebuah film yang bertema tentang perpustakaan dan bahan 

pustaka atau buku, bersetting tahun 2019 di Jepang. Sebuah film yang 

menggambarkan konsepsi sebuah perpustakaan, baik dari unsur gedung, koleksi 

bahan pustaka, serta pelayanan dan sikap pustakawan yang profesional dalam 

merawat dan melayankan koleksinya. Selain itu, Library Wars juga 

menggambarkan tentang permasalahan yang terkait di perpustakaan, seperti 

pembatasan publikasi bahan pustaka, lembaga pelindung bahan pustaka dan 

lembaga sensor atau pembatasan bahan pustaka. Garis besar dalam film ini, 

menggambarkan bagaimana perpustakaan dan pustakawan sangat berperan 

penting dalam melindungi bahan pustaka di tengah Undang-undang kebijakan 

pemerintah Jepang yang membatasi dan memberlakukan sensor ketat terhadap 

bahan pustaka yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat, seperti 

yang berbau SARA, stabilitas politik, pornografi dan lainnya. Sementara di sisi 
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lain, perpustakaan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pusat informasi, 

memiliki hak seluas-luasnya untuk memberikan ruang kepada pemustaka untuk 

bebas mempublikasikan, mencari dan mengakses informasi. 

Peneliti tertarik untuk mengkaji film “Library War” karena film tersebut 

merupakan film Jepang pertama yang mengangkat tema perpustakaan secara 

keseluruhan, bukan hanya bagian dari latar cerita. Film tersebut pun dapat 

mempresentasikan konsep perpustakaan dan kebebasan pustaka yang ada di 

perpustakaan dengan menggunakan cara tertentu seperti peperangan. Hal tersebut 

menjadi unik sebab merupakan sesuatu yang kontradiktif ketika perpustakaan 

menentang kebijakan sensor dan hendak melindungi kebebasan pustaka, justru 

perpustakaan menganut sistem militer dalam menjalankan perannya. Hal 

tersebutlah mengapa penelitian ini menjadi penting, sebab tidak menutup 

kemungkinan bisa terjadi di kehidupan nyata. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

“konsep perpustakaan dan hak kebebasan informasi dalam film Library Wars” 

dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana konsep perpustakaan dan hak 

kebebasan informasi yang digambarkan dalam film “Library Wars” dengan 

menggunakan analisis Semiota Roland Barthes. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep perpustakaan yang digambarkan dalam film  

“Library Wars”? 

2. Bagaimana hak kebebasan informasi yang digambarkan dalam film 

“Library Wars”? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian ini yaitu konsep perpustakaan dan hak kebebasan 

informasi dalam film Library Wars. Berkaitan dengan judul tersebut, maka 

ada dua poin utama yang peneliti jadikan sebagai fokus penelitian. Yaitu 

konsep perpustakaan yang digambarkan dalam film Library Wars dan hak 

kebebasan informasi yang digambarkan dalam film Library Wars. Adapun 

untuk menganalisis kedua poin tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

analisis semiotika teori Roland Barthes. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Konsep perpustakaan secara umum dapat dilihat dari definisi 

perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan merupakan suatu tempat, 

bangunan, ruang atau beberapa ruangan yang khusus diguanakan 

untuk memanfaatkan dan memelihara koleksi buku dan lain-lain 

(Prytherch dalam Mathar, 2010: 20). Adapun unsur-unsur yang ada di 

perpustakaan yaitu unsur ruang, koleksi, pustakawan dan pemustaka. 
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b. Hak kebebasan informasi merupakan hak individu maupun kelompok 

dalam mendapatkan informasi dengan bebas. Hal tersebut didukung 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 yang menyatakan setiap 

informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

pengguna informasi (Kominfo RI, 2010: 4). 

c. Film Library Wars merupakan film yang bertema tentang 

perpustakaan dan buku. Adapun film ini disutradarai oleh Shinsuke 

Sato yang rilis pada 27 April 2013. Sebuah film asal negara Jepang 

yang memiliki gendre Action, Romance dan Comedy. Selain 

menggambarkan sebuah konsep perpustakaan, dalam film juga 

menggambarkan bagaimana perpustakaan dan pustakawan sangat 

berperan penting dalam melindungi bahan pustaka. 

d. Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda dalam suatu konteks, gambar, teks dan adegan di film 

menjadi sesuatu yang dapat dimaknai (Kurniawan 2001: 49). Dimana 

dalam penelitian ini, semiotika akan menganalisis scene atau gambar 

dan dialog atau bahasa yang ada dalam film Library Wars. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini penulis memasukkan literatur seperti karya 

ilmiah yang memiliki tema serupa yaitu konsep perpustakaan dan kebebasan 

pustaka/akses informasi, baik itu skripsi maupun jurnal antar lain sebagai berikut: 
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1.  Konsep Perpustakaan, Sikap Pustakawan, dan Book Vandalism dalam 

Film ‘Mr.Bean’ Episode ‘The Library’ oleh Fiqru Mathar tahun 2010. 

Dijelaskan tentang konsep perpustakaan, sikap pustakawan dalam 

melayani pemustaka dan book vandalism di Perpustakaan.  

2. Representasi Perpustakaan dan Pustakawan dalam Film The Librarian: 

Quest For The Spear oleh Mira Azzasyofia tahun 2012. Dijelaskan tentang 

konsep perpustakaan dan pustakawan dalam film The Librarian: Quest 

For The Spear yang rilis tahun 2004. 

3. Representasi Perpustakaan dan Pustakawan dalam Film The Night At The 

Museum 3 oleh Rahmat Fadhli tahun 2019. Dijelaskan tentang konsep 

perpustakaan dan pustakawan secara realitas dan representasi dalam film 

The Night At The Museum 3 yang rilis tahun 2014.  

4. Sensor dan Tantangan Perpustakaan Dalam Penyebaran Informasi di 

Nigeria oleh Lailatur Rahmi tahun 2018. Dijelaskan tentang bagaimana 

sensor adalah masalah yang sulit ketika pekerjaan pustakawan sangat 

dekat dengan sensor dan sebagai gantinya, perpustakaan harus mendorong 

kebebsan untuk mengeksplorasi bahan pustaka. 

5. Sikap Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Terhadap Kebijakan 

Pelarangan Bahan Pustaka di Indonesia oleh Hari Santoso tahun 2011. 

Dijelaskan tentang ada empat sikap pustakawan dalam menerima atau 

menolak sensor, diantaramya; menerima secara mutlak segala keputusan 

lembaga yang melakukan sensor, menerima keputusan sensor tidak dengan 
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mutlak, menolak keputusan sensor, dan pustakawan melakukan sensor 

sendiri terhadap bahan pustaka yang dipandang harus disensor. 

6. Representasi Kebebasan Intelektual di Perpustakaan: Analisis Semiotika 

pada Serial Anime Toshokan Senso (Library Wars) oleh Isna Alfianthi 

tahun 2009. Dijelaskan tentang kebebasan intelektual dan cara yang 

digunakan untuk mempertahankan kebebasan intelektual dalam serial 

animasi Toshokan Senso yang tayang tahun 2011.  

7. Analisis Proses Seleksi dan Sensor Bahan Pustaka pada Koleksi Fiksi di 

Perpustakaan SMP Negeri 21 Semarang oleh Lusiana Afifa. Dijelaskan 

tentang bagaimana koleksi yang ada di Perpustakaan melalui tahap seleksi 

dan sensor di perpustakaan sebelum akhirnya koleksi tersebut dilayankan 

dan bisa dibaca dipinjam oleh para pemustakanya. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui konsep perpustakaan yang digambarkan dalam 

film “Library Wars”. 

b. Untuk mengetahui hak kebebasan informasi yang digambarkan dalam 

film “Library Wars”. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu perpustakaan, khususnya mengenai konsep perpustakaan dan 

hak kebebasan informasi. Serta menjadi bahan bacaan bagi peneliti yang 

ingin mengkaji tema yang sama. Dan terakhir, diharapkan dapat 

menambah wawasan peniliti mengenai dunia ilmu perpustakaan. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perpustakaan mana saja, 

terkait dengan konsep perpustakaan serta unsur-unsur apa saja yang 

mendukung hal tersebut. Lebih lanjut, dapat menjadi pembelajaran atau 

rujukan mengenai hak kebebasan informasi bagi perpustakaan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Perpustakaan 

Konsep sebuah perpustakaan secara umum, dapat dilihat dari definisi 

perpustakaan itu sendiri. Perpustakaam merupakan suatu tempat, bangunan, ruang 

atau beberapa ruangan, yang khusus digunakan untuk memanfaatkan dan 

memelihara koleksi buku dan lain-lain (Prytherch dalam Mathar, 2010: 20). 

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sutarno NS (2003: 7) 

bahwa perpustakaan merupakan suatu ruangan, atau bagian dari sebuah 

bangunan/gedung, dan atau gedung itu sendiri. Di dalamnya, berisi buku-buku 

koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk 

dimanfaatkan serta dipakai apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh pemustaka. 

Stevenson dan Collin (2006: 36) mengemukakan, terdapat dua macam 

sistem pelayanan di dalam perpustakaan, yaitu tertutup dan terbuka. Sistem 

pelayanan tertutup adalah suatu sistem pelayanan dimana staf mengambilkan item 

untuk pengguna. Dalam sistem ini, pustakawan tidak diperkenankan menuju ke 

rak koleksi untuk memilih sendiri koleksi yang diinginkan. Pemustaka harus 

terlebih dahulu memesan koleksi kepada pustakawan dan pustakawanlah yang 

mengambilkan koleksi di rak untuk kemudian diberikan kepada pemustaka. 

Sistem pelayanan yang kedua adalah sistem pelayanan terbuka, yaitu suatu sistem 

pelayanan dimana pemustaka dapat mencari dan menemukan sendiri apa yang 

mereka inginkan. Dalam Sistem ini, pemustaka diberikan kebebsan untuk menuju 

dan memilih buku di antara jajaran rak di perpustakaan. Dengan demikian, sistem 
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ini memungkinkan pemustaka untuk menemukan koleksi lain yang berhubungan 

dengan informasi yang mereka cari. 

Penerapan sistem layanan saja tidak cukup. Perpustakaan juga harus 

mampu memberikan kenyamanan kepada pemustaka. Keberadaan lingkungan 

ruang yang nyamanm rapi dan bersih dapat menjadikan suasana yang kondusif 

untuk melakukan penelusuran sehingga akan memberikan kepuasan jasmani bagi 

pengguna (Mathar, 2010: 21). Di samping itu, keberadaan peralatan pendukung 

seperti adanya meja baca yang sesuai akan mampu meningkatkan kenyaman 

sehingga pemustaka betah berlama-lama di perpustakaan. 

Suwarno (2011: 42) menyatakan ada empat bagian perpustakaan yang 

menjadi konsep dasar sebuah perpustakaan; yaitu ruang perpustakaan, koleksi 

bahan pustaka, pustakawan dan pemustaka (user). 

1. Ruang Perpustakaan  

a. Definisi Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan merupakan sarana yang amat penting dalam 

penyelenggaraan perpustakaan. Dalam gedung itulah segala aktivitas dan 

program perpustakaan dirancang dan diselenggarakan. Pembangunan 

gedung perpustakaan perlu memperhatikan faktor-faktor fungsional dari 

kegiatan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana yang berfungsi 

sebagai fasilitas layanan, untuk itu maka gedung perpustakaan harus 

memerhatikan kemudahan arus pergerakan manusia sebagai pengguna 

(user) perpustakaan (Suwarno, 2011: 42). 
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Ruang perpustakaan dimaksudkan untuk menampung dan 

melindungi koleksi perpustakaan dan sekaligus sebagai wadah untuk 

melaksanakan kegiatan kepustakawanan dan informasi. Oleh karena itu, 

dalam perencanaan bangunan atau ruangan perpustakaan perlu 

diperhatikan alokasi luas lantai, pembagian ruangan menurut fungsi, tata 

ruang, struktur ruangan, pengamanan ruangan dan rambu-rambu. Di 

samping itu perlu dipikirkan pengembangan perpustakaan ke depan 

minimal untuk jangka waktu sepuluh tahun mendatang (Lasa, 2009: 197). 

Dalam pembuatannya, perancangan perpustakaan diperlukan 

pengetahuan yang cukup tentang segala aspek yang merupakan ciri khas 

gedung perpustakaan yang bersangkutan, baik aktivitas yang seharusnya 

dijalankan maupun segi-segi teknologi yang telah masuk dalam dunia 

perpustakaan. Kemudian, sifat-sifat khas masyarakat yang akan 

menggunakan perpustakaan serta hubungan perpustakaan dengan unit-

unit lain dalam instansi penaungnya menuntut persyaratan-persyaratan 

khusus atas gedung perpustakaan (Darmono, 2001: 192). 

Ruang perpustakaan semestinya tidak sesederhana yang 

dibayangkan banyak orang. Dilihat dari segi bangunan, perpustakaan 

merupakan suatu organisasi tata ruang yang memiliki sub-sub sistem 

yang memiliki fungsi berbeda-beda. Oleh karena itu, hendaknya dalam 

sistem perencanaan perpustakaan perlu diperhatikan ruang unsur-unsur 

keharmonisan dan keindahan sehingga memberikan kenyamanan, 

kemanan, dan kepuasan pustakawan maupun pemakai jasa perpustakaan. 
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b. Nilai Sebuah Ruang Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan kegiatan yang berorientasi pada 

pelayanan dalam bentuk jasa, dan orang yang dating memanfaatkannya 

biasanya secara sukarela. Untuk dapat memikat perhatian mereka agar 

mau datang ke perpustakaan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 

melalui penataan ruangan yang menarik dan fungsional. Sehingga 

nyaman dan betah berada di perpustakaan (Suwarno, 2011: 45). 

Ruang perpustakaan bukan sekadar sekat yang memisahkan ruang 

satu dengan ruang lainnya. Penataan ruangan perpustakaan perlu 

dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspeknya. 

c. Aspek Penataan Ruang 

Agar menghasilkan penataan ruangan perpustakaan yang optimal 

serta dapat menunjang kelancaran tugas perpustakaan sebagai lembaga 

pemberi jasa, sebaiknya pustakawan perlu memerhatikan hal hal berikut 

yang dikemukakan oleh Suwarno (2011: 45) yaitu: 

1) Aspek Fungsional 

Artinya, penataan ruangan harus mampu mendukung kinerja 

perpustakaan secara keseluruhan, baik bagi segi petugas maupun 

bagi pengguna perpustakaan. Penataan yang fungsional dapat 

tercipta jika antar-ruangan mempunyai hubungan yang fungsional 

sehingga arus barang (bahan pustaka) dan peralatan lainnya serta 

harus dan pergerakan pengguna perpustakaan dapat mengalir dengan 
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lancer. Antar-ruang saling mendukung sehingga betul-betul tercipta 

fungsi penataan ruangan secara optimal. 

2) Aspek Psikologis Pengguna 

Artinya, penataan ruangan bisa memengaruhi aspek 

psikologis pengguna. Dilihat dari aspek ini, tujuan penataan ruangan 

adalah agar pengguna perpustakaan bisa nyaman, leluasa bergerak di 

perpustakaan, dan merasa tenang. Kondisi ini dapat diciptakan 

melalui penataan perabotan perpustakaan.  

3) Aspek Estetika  

Keindahan penataan ruangan salah satunya bisa melalui 

penataan ruang dan perabot yang digunakan. Penataan ruangan yang 

serasi, bersih, dan tenang bisa memengaruhi kenyamanan pengguna 

perpustakaan untuk berlama-lama berada di perpustakaan. 

4) Aspek Keamanan Bahan Pustaka 

Keamanan bahan pustaka bisa dikelompokkan dalam dua 

bagian. Pertama, faktor keamanan bahan pustaka akibat kerusakan 

secara alamiah; dan kedua, faktor kerusakan akibat manusia. 

Penataan ruangan harus memerhatikan kedua faktor tersebut. 

Masuknya sinar matahari dengan panas yang cukup tinggi secara 

langsung ke ruangan baik untuk dihindari, apalagi langsung 

mengenai koleksi. Hal ini perlu didesain sesuai tingkat kebutuhan 

tersebut. Begitu pula desain untuk hal pengawasan yang dapat 

mengantisipasi kerusakan karena faktor manusia. 
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Kreativitas mendesain ruang perpustakaan dapat diciptakan 

dengan membuat daftar pengguna, kebutuhan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan. Cara ini juga akan menciptakan ruangan perpustakaan yang 

kreatif. 

2. Bahan Pustaka  

a. Definisi Bahan Pustaka 

Koleksi bahan pustaka menjadi salah satu unsur yang sangat 

penting dalam menunjang pemanfaatan suatu perpustakaan. Sehingga 

dalam sebuah perpustakaan, bahan pustaka hendaknya menjadi fokus  

dan perhatian utama dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Bahan pustaka adalah semua hal yang mengandung informasi 

yang disimpan-sajikan oleh perpustakaan. Patut disadari bahwa buku 

memiliki arti yang penting bagi seorang individu. Selain untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan, dengan membaca seseorang 

bisa mengembangkan daya imajinasi dan daya pikir dari informasi yang 

dioperoleh (Suwarno, 2011: 38) 

Salah satu unsur pokok perpustakaan adalah koleksi, karena 

pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak 

didukung oleh adanya koleksi yang memadai. Koleksi bahan pustaka 

haruslah relevan dengan kebutuhan pemustaka atau yang dilayani 

perpustakaan. Untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka 

mencapai tujuan perpustakaan, maka harus disediakan berbagai informasi 
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dan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan di mana 

perpustakaan itu berada (Ibrahim, 2016: 42). 

Bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan yang 

berupa karya cetak seperti buku teks, buku fiksi dan buku referensi yang 

dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna 

untuk memenuhi kebutuhan informasi (Bafadal, 2001: 24). 

b. Jenis-jenis Bahan Pustaka 

Adapun jenis koleksi bahan pustaka, seperti yang dikemukakan 

oleh Ibrahim (2016: 43) yaitu: 

1) Karya Cetak 

Karya cetak merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan 

dalam bentuk cetak, seperti:  

a) Buku 

Buku adalah bahan pustaka yang merupakan suatu kesatuan 

utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. 

Berdasarkan standar UNESCO tebal buku paling sedikit 49 halaman 

tidak termasuk kulit maupun cover buku. 

b) Terbitan berseri 

Terbitan berseri biasanya memuat beberapa artikel atau tulisan 

dari beberapa pengarang serta berbagai berita dan karangan lain yang 

dianggap penting, dengan kala terbit secara teratur dan dalam jangka 

waktu yang tidak ditentukan kapan terbit terakhirnya. Contohnya 

adalkah majalah, jurnal ilmiah, bulletin, warta dan surat kabar. 
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2) Karya Noncetak 

Karya noncetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan 

tidak dalam bentuk cetak seperti buku dan majalah, melainkan dalam 

bentuk lain seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar dan 

sebagainya. Istilah lain yang dipakai untuk bahan pustaka ini adalah non 

buku. Karya noncetak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a) Rekaman suara 

Yaitu bahan pustaka dalam bentuk pita kaset dan piringan 

hitam. Contohnya buku pelajaran bahasa inggris yang 

dikombinasikan dengan pita kaset. 

b) Rekaman video 

Rekaman video terdiri dari film dan kaset video. 

Kegunaannya selain bersifat rekreasi, juga dipakai untuk pendidikan. 

c) Bahan grafika 

Ada dua tipe bahan grafika yaitu bahan pustaka yang dapat 

dilihat langsung. Misalnya lukisan, bagan, foto, gambar dan lainnya. 

d) Bentuk mikro 

Bentuk makro merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan semua bahan pustaka yang menggunakan media film 

dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa melainkan harus memakai 

alat yang dinamakan microreder.  
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e) Karya dalam bentuk elektronik 

Dengan adanya teknologi informasi, maka informasi dapat 

dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis dan 

cakram atau disc. Untuk membacanya diperlukan perangkat keras 

seperti komputer, CD-ROM player dan sebagainya. 

Dari beberapa jenis koleksi tersebut, maka perpustakaan harus 

mengelola bahan pustaka dengan baik, agar dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal oleh pemustaka. Sehingga mereka mendapatkan informasi 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

3. Pustakawan 

a. Definisi Pustakawan 

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”. Dengan demikian 

penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau 

profesinya terkait dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam 

perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan 

istilah-istilah lain meskipun hakikat pekerjaannya sama, seperti pakar 

informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan 

dan sebagainya. (Hermawan dan Zen, 2006: 45). 

Pustakawan atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang 

perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik 

melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah 

formal. Pustakawan ini orang yang bertanggung jawab terhadap gerak 
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maju roda perpustakaan. Maka, di wilayah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

pustakawan termasuk ke dalam jabatan fungsional. (Suwarno, 2011: 33). 

Secara umum, kata pustakawan merujuk pada kelompok atau 

perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi 

dan perpustakaan. Dengan demikian, apa yang menjadi persoalan 

perorangan kemungkinan besar sama halnya dengan yang terjadi pada 

kelompok, begitu juga sebaliknya (Sudarsono, 2006: 78). 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pustakawan adalah profesi bagi orang yang bekerja di perpustakaan dan 

pusat informasi. Profesi pustakawan tidak membedakanan antara 

pustakawan pemerintah (PNS) atau pustakawan swasta (Non-PNS). 

b. Tugas pokok pustakawan 

Adapun tugas pokok pustakawan, seperti yang dikemukakan Lasa 

(2009: 39) diantaranya yaitu: 

1) Melaksanakan Pengadaan 

Pengadaan dapat dilakukan lain dengan cara: 

pembelian/langganan, tukar-menukar, titipan, hadiah, sumbangan, 

infak, wakaf atau membuat sendiri. Dalam pengadaan ini diperlukan 

perencanaan anggaran, jenis koleksi, pentahapan dalam pengadaan. 

2) Mengolah Bahan Pustaka 

Pustakawan bertanggung jawab penuh atas kegiatan 

pengolahan ini meskipun dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga 

administrasi. Kegiatan pengolahan ini meliputi; inventarisasi 
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(pencatatan), klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, 

pelestarian dan pengawetan. 

3) Memberdayakan Bahan Informasi 

Bahan informasi yang dikelola perpustakaan perlu 

diberdayakan secara optimal agar memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Pemberdayaan ini antara lain berupa penyediaan jasa 

informasi, sirkulasi, referensi, pelayanan fotokopi, penelusuran 

literatur, pelayanan bacadi tempat, maupun pelayanan internet. 

c. Peranan Pustakawan 

Peranan pustakawan dalam melayani penggunanya, sangat 

beragam. Seperti yang dikemukakan Hermawan dan Zen (2006 : 57) 

yaitu diantaranya: 

1) Edukator 

Sebagai edukator (pendidik), pustakawan dalam 

melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai 

pendidik. Seabagai pendidik, ia harus melaksanakan fungsi 

pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih.  

2) Manajer 

Pada hakikatnya pustakawan adalah “manajer informasi” 

yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi 

pada sisi lain. Informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai 

wadah yang jumlah selalu bertambah harus dikelola dengan baik. 

Kebutuhan informasi pengguna merupakan dasar pengelolaan 
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informasi. Bila dikaitkan dengan lembaga jasa lainnya, maka 

pustakawan memiliki kedudukan yang sama dengan manajer sebuah 

toko buku, restoran, hotel dan lainnya. 

3) Administrator 

Sebagai administrator, pustakawan harus mampu menyusun, 

melaksanakan dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat 

melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian 

melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih 

baik. 

4) Supervisor 

Sebagai supervisor, pustakawan harus dapat melaksanakan 

pembinaan professional, untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan 

persatuan antar semua pustakawan sehingga menumbuhkan 

kebersamaan. Kemudian dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan 

dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat 

pengguna. Selanjutnya memahami beban kerja dan mampu 

berkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja unit 

organisasinya. 

4. Pemustaka (User) 

Pengertian pemustaka istilah pemustaka baru digunakan dan 

digunakan setelah disahkannya UU No. 43 2007. Menurut undang-undang 

yang dimaksud dengan pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu 
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“perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang 

memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan” (Perpusnas, 2008: 3). 

Pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan 

baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya). 

Pemustaka berbagai macam jenisnya, ada mahasiswa, guru, dosen dan 

masyarakat pada umumnya, tergantung jenis perpustakaan yang ada. Jika di 

perguruan tinggi, pemustaka bisa dari kalangan mahasiswa, dosen karyawa, 

maupun masyarakat civitas akademika tergantung kebijakan perpustakaan 

perguruan tinggi tersebut (Suwarno, 2011: 37). 

Perpustakaan merupakan pusat belajar yang tidak hanya untuk siswa 

dan mahasiswa saja, atau guru dengan dosen saja seperti tampak pada 

umumnya, melainkan juga berfungsi sebagai pengembang ilmu dan tempat 

terealisasinya ilmu yang akan dimanfaatkan bagi manusia, kemanusiaa, 

pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, perpustakaan selain melayani para 

siswa, mahasiswa, guru dan dosen, juga melayani peneliti, ilmuan, bahkan 

anggota masyarakat secara umum yang memerlukan informasi ilmiah dan 

atau literatur yang memuat bidang ilmu, teori, konsep, ilmu terapan dan 

berbagai acuan tekenologi yang tersedia (Azwar, 2013: 221). 

B. Hak Kebebasan Informasi 

Hak kebebasan informasi merupakan hak individu maupun kelompok 

dalam mendapatkan informasi dengan bebas. Hal tersebut didukung dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Pasal 2 yang menyatakan setiap informasi publik bersifat 
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terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi (Kominfo RI, 2010: 4). 

Adapun unsur-unsur yang terkait dengan kebebasan informasi: 

1. Kebebasan Akses Informasi 

Jebarus (2014: 184) menyatakan bahwa kebebasan memperoleh 

informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki individu di 

manapun mereka berada. Bahkan ciri dari negara yang menganut prinsip-

prinsip demokrasi adalah menjamin publik untuk mendapatkan informasi 

serta menjamin hak/kebebasan berekspresi.  

Hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak 

konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak 

atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap 

manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi (Mendel dalam 

Febrianingsih 2012: 136). 

Perpustakaan sebagai media informasi, sudah semestinya 

menyediakan beragam koleksi untuk dimanfaatkan pemustaka. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan Pasal 7 huruf d yang berbunyi “pemerintah berkewajiban 

menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan”. Yang dimaksud 

pemerintah adalah pengelola perpustakaan di suatu lembaga atau organisasi 

yang berkewajiban untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi 

perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2007: 3). 
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2. Kebebasan Intelektual 

Kebebasan intelektual adalah dimana setiap orang memiliki hak dalam 

mencari dan menerima informasi dari segala sudut pandang tanpa larangan. 

Begitu halnya di perpustakaan, bagaimana perpustakaan berupaya 

menyediakan akses terbuka bagi setiap individu maupun kelompok. Sehingga 

perpustakaan berkewajiban untuk menyimpan, mengelola hingga 

menyebarluaskan informasi tanpa ada larangan dari pihak manapun sebagai 

wujud dari kebebasan intelektual khususnya di perpustakaan. 

Hal tersebut, diperkuat lagi dalam International Federation  of 

Library Association (2011: 1) sebagai lembaga pustakawan internasioanl 

menjelaskan bahwa perpustakaan berperan dalam usaha mengembangkan dan 

menjaga kebebasan intelektual, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai demokrasi. 

Sebagai tempat untuk menyimpan ide-ide terekam, maka perpustakaan 

memiliki kewajiban untuk menyimpan, dan menyebarkan ide maupun 

informasi tanpa suatu batasan dan larangan dari pihak manapun. 

Perpustakaan adalah ruang bagi setiap orang baik individu maupun 

kelompok untuk bebas mengekspresikan gagasan, pikiran, ide maupun 

intelektualnya dalam bentuk karya, inilah yang disebut dengan hak kebebasan 

pustaka. Kebebasan untuk menuangkan dan mempublikasikan karyanya tanpa 

ada hambatan dari pihak manapun. Hal ini juga menunjukkan, bahwa 

perpustakaan adalah lembaga yang terbuka dan demokrasi bagi setiap 

individu untuk bebas mempublikasikan, mencari dan mengakses informasi. 
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3. Sensor Bahan Pustaka 

Famous dalam Rahmi (2018: 21) menyatakan, sensor sebagai 

penghapusan, penindasan atau batasan sirkulasi bahan kesusasteraan, 

kesenian atau pendidikan dengan alasan bahwa koleksi tidak pantas sesuai 

standar yang diterapkan oleh sensor. Sensor dapat terjadi kapan buku atau 

perpustakaan lainnya menghapus koleksi dari perpustakaan. Perpustakaan 

juga sering menghadapi tantangan dari pelanggan yang ingin memiliki 

koleksi sensor. 

Lebih lanjut, Mills (2012: 7) menegaskan bahwa semua perpustakaan 

memiliki mandate untuk mendukung kebebasan intelektual; tapi pustakawan 

sering tergoda untuk menyensor seleksi. Buku dapat ditolak berdasarkan; 

anggaran, kurangnya permintaan, kualitas sastra, ruang terbatas rak, konten, 

relevansi kepada masyarakat, takut tantangan dan ulasan miskin. Sulit untuk 

mengetahui kapan kriteria ini digunakan sebagai alat sah alasan dilakukannya 

penyensoran terhadap bahan pustaka. 

Smith dalam Rahmi (2004: 7) menyatakan ada tiga sumber atau 

bentuk sensor bahan pustaka yang dilakukan: 

a. Sensor oleh Pemerintah 

Pemerintah melakukannya dengan memperkenalkan beberapa 

prinsip untuk menekan informasi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Sensor ada sampai batas tertentu di semua negara modern, 

baik di negara maju dan berkembang. 
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b. Sensor di Tingkat Lokal 

Ancaman terhadap standar komunitas yang sering dikutip dalam 

masalah sensor. Mengidentifikasi standar mereka mungkin sulit bagi 

pustakawan, terutama dalam komunitas dengan populasi beragam yang 

memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan. 

c. Sensor oleh Pustakawan 

Sensor oleh pustakawan dapat terjadi apabila seorang pustakawan 

sengaja menghindari bahan memilih yang mungkin menyebabkan 

kontroversi di masyarakat, atau bahan yang mereka secara pribadi tidak 

setuju. Namun, pada tingkat tertentu, pustakawan harus selalu menilai 

bahan untuk memilih koleksi kualitas tertinggi dan sumber yang paling 

relevan. 

C. Semiotika Roland Barthes 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), 

berfungsinya tanda dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi 

seseorang berarti sesuatu yang lain. Dalam pandangan Zoest, segala yang dapat 

diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu tanda tidaklah 

terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang 

ditemukan dalam sesuatu, suatu kebiasaan, semua itu dapat disebut tanda (Zoest 

dalam Roland 1998:18). 

Semiotika (semiotic) atau yang juga dikenal sebagai semiology 

(semiology) telah menjadi alat tulis analisis yang popular untuk meneliti isi dari 
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media massa seperti film dan telah banyak digunakan oleh para mahasiswa dalam 

meneliti makna dari pesan yang termuat dalam media massa. Bagi para ahli 

semiotika, pesan dari media massa menjadi bagian terpenting untuk dikaji, dan 

bagi mereka isi media massa adalah produk dari penggunaan tanda-tanda bahasa . 

Pendekatan ini berfokus pada cara produsen tanda bahasa membuat tanda bahasa 

dan cara khalayak memahaminya (Junaedi 2007: 61). 

Pada mulanya semiotika dikembangkan oleh Ferdinand De Saussure, 

kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes. Barthes mengutamakan tiga hal 

yang menjadi inti dalam analisisnya, yaitu Denotatif, Konotatif dan Mitos. Sistem 

pemaknaan tingkat pertama dusebut dengan Denotatif, dan sistem pemaknaan 

tingkat kedua disebut dengan Konotatif. Denotatif mengungkapkan makna yang 

terpampang jelas secara kasat mata, artinya makna denotatif merupakan makna 

yang sebenarnya (sesuai kamus). Sedangkan konotatif atau pemaknaan tingkat 

kedua mengungkap makna yang terkandung dalam tanda-tanda. Sementara mitos, 

ialah apa yang ada dan berkembang dalam benak masyarakat karena adanya 

pengaruh sosial atau budaya masyarakat itu sendiri akan sesuatu, dengan cara 

memperhatikan dan memaknai korelasi antara apa yang terlihat secara nyata 

(denotatif) dengan tanda apa yang tersirat dari hal tersebut (konotatif) (Kusuma 

dan Nurhayati 2017: 201). 
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Tabel 1  

Analisis Semiotika Roland Barthes 

a. Signfier  

(penanda) 

b. Signfied 

(petanda) 

1. Denotative sign  

(tanda denotatif) 

c. Connotatofve signifier  

(penanda konotatif) 

d. Connotative signified  

(petanda konotatif) 

2. Connotative sign (tanda konotatif) 

(Sumber : Kusuma dan  Nuhayati 2017: 202) 

Berdasarkan peta tersebut di atas, tanda denotatif (1) terdiri atas penanda (a) 

dan petanda (b). Namun pada saat yang sama, tanda konotatif adalah juga penanda 

konotatif (c). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material. 

Contohnya, kita mengenal tanda “pohon”, maka makna konotasinya adalah 

tanaman besar. Contoh lainnya, tanda “bunga mawar”, maka makna konotasinya 

adalah tanda cinta. Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekadar 

memiliki makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi keberadaannya (Sobur, 203: 69). 

D. Integrasi Keislaman 

Ada empat unsur perpustakaan yang menjadi konsep dasar sebuah 

perpustakaan; yaitu ruang perpustakaan, koleksi bahan pustaka, pustakawan dan 

pemustaka (user). Pemustaka merupakan unsur paling penting setelah ruang 

perpustakaan, koleksi bahan pustaka dan pustakawan. Dalam hal ini, pemustaka 

menjadi unsur yang akan memanfaatkan bahan pustaka yang dikelola oleh 
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pustakawan di sebuah perpustakaan. Tentunya pemustaka yang memanfaatkan 

koleksi bahan pustaka adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas, penelitian atau 

sekadar menimbah informasi. Sementara untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan, pemustaka dituntut untuk membaca dan memahami bacaanya. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Alaq/96: 1: 

نْسَانَ مِنْ عَلَق   {1} اقْرَأْ بِاسْمِ رَب ِكَ الَّذِي خَلَقَ  الَّذِي عَلَّمَ  {3} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَم   {2} خَلَقَ الِْْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  {4} بِالْقلََمِ   {5} عَلَّمَ الِْْ

Terjemahannya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 

maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Departemen 

Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012: 597). 

Membaca merupakan perintah pertama dari wahyu yang Allah turunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sedemikian pentingnya, sampai diulang 

hingga dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Perintah membaca tidak hanya 

ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Namun juga untuk manusia, 

karena realisasi perintah membaca merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan 

seseorang baik di dunia terlebih lagi di akhirat. (Shihab, 2002: 260). 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam sebuah perpustakaan tentunya 

tidak terlepas dengan yang namanya koleksi atau bahan pustaka. Keterpakaian 

koleksi dalam sebuah perpustakaan haruslah maksimal. Tentunya dengan 

pengelolaan bahan pustaka yang baik akan mencapai hal tersebut. Sehingga 

dengan keterpakaian koleksi tersebut, maka pengguna akan memperolah 
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bermacam informasi dari hasil pemanfaatan koleksi yang ada. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2: 31: 

كَةِ  عَلَى عَرَضَه مْ  ث مَّ  ك لَّهَا الْْسَْمَاۤءَ  اٰدَمَ  وَعَلَّمَ  ىِٕ
ۤ
بـُِٔوْنيِْ  فقََالَ  الْمَلٰ

ءِ  بِاسَْمَاۤءِ  انَْْۢ لَْۤ    صٰدِقِيْنَ  ك نْت مْ  اِنْ  هٰٰٓؤ 

Terjemahannya: 

“Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar-benar orang-orang yang benar”. (Departemen Agama RI, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012: 6). 

 

Ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi 

untuk memgetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya 

fungsi api, angina dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. 

Allah mengajarkan nama benda dan karakteristik benda agar manusia dapat hidup 

dan mengambil manfaat dari alam. (Shihab, 2002: 176). 

Berkaitan dengan dalil tersebut di atas, perpustakaan tentunya 

membutuhkan gedung atau ruang dalam memanfaatkan dan mengelola bahan 

pustaka itu sendiri. Pembangunan gedung dan ruang perpustakaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor fungsional dari kegiatan perpustakaan. Perpustakaan 

merupakan sarana yang berfungsi sebagai fasilitas layanan, untuk itu maka 

gedung perpustakaan harus meperhatikan kemudahan arus pergerakan manusia 

sebagai pengguna perpustakaan. Mengutip dari Marhum Sayyid (2001:34) 

Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits: 

 

Artinya: 
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“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan sesuatu 

pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”.  

(HR. Imam Thabrani). 

Kata itqan menggambarkan sesuatu amal yang dilakukan secara optimal, 

tidak boleh seorang Muslim melakukan sesuatu tanpa manajemen yang jelas dan 

terukur. Begitu halnya dengan proses penataan ruang perpustakaan, dalam 

pembangunannya harus memperhatikan faktor-faktor fungsionalnya serta 

memperhatikan arus pergerakan pengguna agar tertata dengan baik. 

Di samping itu, pengelolaan bahan pustaka harus baik dan efisien agar 

sistem temu balik informasi di sebuah perpustakaan dapat berjalan dengan 

maksimal. Oleh karenanya dibutuhkan tenaga pustakawan yang paham dan 

profesioanal dalam pengelolaan bahan pustaka. Seorang pustakawan yang 

mengelola bahan pustaka dengan baik, maka akan memberikan manfaat dan 

kemudahan bagi pemustaka dalam menemukan sebuah informasi. Mengutip dari 

Haidhir (2007: 103) dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW. bersabda dalam 

sebuah hadits: 

مِنْ  عَنْ  نـَفَّسَْ مَنْ  بةَ ْ مُؤ  يَا كُرَبِْ مِنْ  كُـر  ن  بةَ ْ عَن هُْ اللُْ نـَفَّسَْ ، الدُّ مِْ كُـرَبِْ مِنْ  كُـر  قِيَامَةِ، يوَ   يسََّرَْ  وَمَنْ  ال 

يَا فـِي عَلَي هِْ اللُْ يسََّـرَْ ، مُـع سِرْ  عَلـَى ن  خِرَةِْ الدُّ  وَالْ 

 

 

Artinya: 

“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang 

Mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan, maka 

Allah akan memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan 

akhirat.”(HR. Muslim). 
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Hadits ini secara jelas menginformasikan bahwa Allah akan memudahkan 

urusan seorang Mukmin di dunia dan akhirat, apabila ia membantu meringangkan 

urusan orang lain. Begitu halnya di perpustakaan, seorang pustakawan yang 

memberikan jasa berupa pelayanan dalam memudahkan pemustaka mendapat 

informasi. Maka ia termasuk dari apa yang dimaksud dalam hadits tersebut. 

Di samping itu, perpustakaan merupakan wadah untuk menampung ilmu 

pengetahuan yang berasal dari intelektual seseorang, teori atau pikiran-pikiran 

yang dituangkan ke dalam bentuk literatur (bahan pustaka). Hal ini menunjukkan 

bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang demokratis, memberikan hak 

kebebasan inteketual kemudian mengelola dan mempublikasikannya. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Asy-Syura/42: 38: 

وا لِرَب ِهِمْ  اسْتجََاب وا وَالَّذِينَ  لََةَ  وَأقََام  ه مْ  الصَّ ا بَيْنَه مْ  ش ورَىٰ  وَأمَْر   ي نْفِق ونَ  رَزَقْنَاه مْ  وَمِمَّ

Terjemahannya: 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dan rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka”(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, 2012: 487). 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat. 

Demikian juga memberikan keluasan untuk mendengar pemikiran orang lain 

kemudian memilih yang benar dari pemikiran-pemikiran tersebut. Islam sangat 

menoleransi ruang dialog dan bertukar pendapat. Namun tentunya dengan kalimat 

yang hikmah dan baik, serta tidak melanggar keyakinan dan pemikiran orang lain. 

(Al-Maraghi, 1990:  189). 



35 
 

 
 

Berkaitan dengan dalil tersebut di atas, kebebasan dalam berintelektual 

baik mengungkapkannya secara lisan atau ke dalam bentuk bahan pustaka 

(tulisan) di dalam al-Qur’an Allah mengaruniai manusia bersamaan dengan 

menciptkan manusia dengan memberikan salah satu anugerah yang disebut 

“bayan”. Seperti Firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rahman/55: 1-4: 

ن   حْمَٰ نْسَانَ  خَلَقَ  . الْق رْآنَ  عَلَّمَ  . لرَّ  I الْبَيَانَ  عَلَّمَه   . الِْْ

Terjemahannya:  

“(Tuhan) yang maha pemurah, (Dia yang) telah mengajarkan Al-Qur’an. 

Dia telah menciptakan manusia. Dia mengajarkan bayan (ucapan yang 

dapat mengungkap isi hati) kepadanya” (Departemen Agama RI, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, 2012: 531). 

Bayan adalah ekspresi dan ucapan yang digunakan untuk mengungkap isi 

hati. Allah SWT. menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia, sehingga 

nikmat tersebut dimanfaatkan secara maksimal, optimal dan pada tempatnya yang 

benar dan supaya mereka mengedepankan ajaran-ajaran Al-Qur’an. Al-Qur’an 

merupakan anugerah utama dan manusia dapat memanfaatkan nikmat ini dengan 

dan secara maksimal. Apabila manusia mengungkapkan gagasan dan 

mengekspresikan pikirannya dalam aturan hukum Al-Qur’an maka hal itu akan 

sangat bermanfaat bagi manusia. 

Oleh karena manusia adalah makhluk sosial menurut tabiatnya, yang tak 

bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya, maka haruslah ada bahasa 

yang digunakan untuk saling memahami kepada sesamanya, dan untuk menulis 

kepada sesamanya yang berada di tempat-tempat jauh dan negeri-negeri seberang, 

di samping untuk memelihara ilmu-ilmu orang terdahulu, supaya dapat diambil 
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manfaatnya oleh generasi berikutnya, dan supaya ilmu-ilmu itu dapat ditambah 

oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu. 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat dengan 

menggunakan ayat Al-Qur’an. Demikian juga memberikan keluasan untuk 

mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari pikiran-pikiran 

tersebut. Karena di dalam ajaran Islam, ruang dialog dan tukar pendapat terbuka 

lebar. Namun dengan syarat harus berdasarkan hikmah dan kata-kata. 

Dari beberapa ayat dan hadits yang dipaparkan, meski tidak disebutkan 

secara langsung, konsepsi serta kebebasan berintelektual dan hal-hal yang 

berkaitan dengan perpustakaan dapat kita temukan di dalam Al-Qur’an maupun 

hadits. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Allah menuntut manusia agar 

memanfaatkan anugerah yang diberikan olehNya. Berupa panca indera untuk 

menuangkan pemikirannya, merekam atau menuliskan, serta membaca dan 

kemudian mengamalkannya. Dapat kita juga lihat, bahwa ternyata Al-Qur’an 

banyak menyinggung tentang perpustakaan meski tidak menyebutkannya secara 

langsung. Sesungguhnya inilah salah satu kebesaran Allah atas firman-firmanNya. 



 
 

37 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan semiotika. Penelitian deskripstif yaitu suatu metode dalam 

meneliti status suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005: 54). Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Sementara kualitatif merupakan metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata 

dan bahasa (Moleong, 2006: 6). 

Adapun pendekatan analisis semiotika, yang merupakan metode dalam 

menganalisis dan memberikan makna dari lambang yang terdapat paket lambang-

lambang teks atau pesan dalam film. Pada pendekatan analisis semiotika, peneliti 

menggunakan salah satu teori tokoh semiotika yaitu Roland Barthes. Dalam 

teorinya, Barthes menggunakan istilah denotatif (objektif/makna sebenarnya), 

konotatif (subjektif/ makna yang tersirat) dan (mitos/makna umum) sebagai 

makna berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat untuk menunjukkan 

tingkat-tingkat pemaknaan. 
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B. Objek dan Waktu Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah film “Library Wars” yang bertema tentang 

perpustakaan dan buku dengan durasi 128 menit, yang disutradarai oleh 

Shinsuke Sato asal Jepang yang dirilis pada tanggal 27 April 2013. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama bulan Juli hingga 

Oktober 2021. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah film 

“Library Wars”, teks dan dialog dalam film, dokumentasi film dan sumber 

data primer lainnya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tertulis berupa kajian pustaka 

dengan maksud untuk memperoleh penelitian yang baik dan relevan. Adapun 

data sekunder yang dimaksud seperti buku, karya tulis ilmiah dan lainnya 

yang dapat menjadi data pelengkap. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013: 308) pengumpulan data adalah langkah utama 

yang dapat dilakukan peneliti dalam merealisasikan sebuah penelitian, hal tersebut 

didukung karena tujuan utama suatu penelitian adalah mendapatkan data. 
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Peneliti mengumpulkan data dengan membaca berbagai literatur dari buku, 

jurnal, skripsi, internet dan lainnya yang di dalamnya membahas tema yang 

berkaitan dengan penelitian, sehingga mendukung landasan teori permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

Adapun tahap pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, yaitu menonton film 

“Library Wars” melalui PC Laptop, yang mana filmnya telah diunduh 

melalui website DUNIA21. 

2. Mengumpulkan literatur, analisis dokumen, dan informasi yang 

berbentuk uraian yang dapat membantu mengungkapkan masalah. 

3. Kemudian dilakukan pengamatan secara menyeluruh pada objek 

penelitian, yaitu dengan menonton film “Library Wars” secara seksama 

dan berulang-ulang, sehingga memahami alur, pesan dan apa yang 

digambarkan dalam film. 

4. Dari pengamatan tersebut, selanjutnya peneliti mengidentifikasi sejumlah 

gambar, dialog/teks, suara dan gerak yang ada pada setiap shot dan scene 

yang di dalamnya terdapat unsur yang menggambarkan representasi 

konsepsi perpustakaan dan asas kebebasan pustaka. 

5. Pemaknaanya akan dilakukan dengan proses interpretasi berdasarkan 

tanda-tanda (visual gambar, dialog/teks, suara dan gerak) yang 

ditunjukkan dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah dimana penemuan dan penyusunan data secara 

sistematis didapatkan dari hasil observasi dan dokumentasi. Memilih mana yang 

terpenting dan mana yang akan dipelajari untuk mrmbuat kesimpulan, sehingga 

mudah dimengerti untuk diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 333). 

Peneliti pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan sesuai metode yang digunakan. Adapun strategi analisis deskriptif 

umumnya tidak digunakan untuk mencari data pada arti frekuensi, namun akan 

digunakan untuk menganalisis proses sosial yang ada serta makna dari fakta-fakta 

yang tampak dipermukaan. Setelah peneliti melakukan observasi dengan 

pengamatan dan catatan dari setiap scene, adegan dan dialog dalam film “Library 

Wars” kemudian data yang diperoleh dari dokumentasi, kemudian 

mengklasifikasinya berdasarkan permasalahan peneliti, selanjutnya akan disusun 

serta dianalisis dengan metode analisis deskriptif. 

Film yang akan dianalisis pada penelitian ini berupa  konsep perpustakaan 

dan hak kebebasan informasi dengan mengungkapkan makna denotatif, konotatif 

dan mitos pada setiap adegan yang menggambarkan permasalahan peneliti yang 

terdapat dalam film “Library Wars”. 

Tanda yang ada dalam film akan diinterpretasi berdasarkan konteks pada 

film, agar makna film tersebut dapat dipahami, baik pada tataran pertama yaitu 

denotatif maupun pada tataran kedua yaitu konotatif serta mitos sebagai tataran 

selanjutnya. Selanjutnya tanda atau simbol yang terdapat dalam film akan 

membangun makna dan apa yang digambarkan dalam film secara utuh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Film Library Wars 

Film yang berjudul Library Wars ini disutradarai oleh Shinsuke Sato 

asal Jepang, yang rilis pada 27 April 2013 dengan durasi 128 menit. Library 

Wars merupakan film yang berisi tentang permasalahan yang ada di 

perpustakaan terkait dengan koleksi informasi, lembaga pelindung 

perpustakaan dan lembaga sensor koleksi perpustakaan. 

2. Sinopsis Film Library Wars 

Adegan pembuka pada film ini bersetting di sebuah perpustakaan. Di 

tengah suasana yang senyap, para pengunjung perpustkaan yang tengah 

khusyuk dengan bacaannya masing-masing, namun tiba-tiba sekelompok 

orang bersenjata dan menembakkan senjatanya kemudian menghancurkan 

buku di segala sudut perpustakaan tersebut. 

Dalam film ini Jepang memiliki dua undang-undang yang sangat 

berkebalikan. Di satu sisi ada undang-undang pemerintah yang berhak 

memberangus bahan pustaka yang di dalamnya terdapat kejahatan, 

pornografi, kekerasan dan lainnya. Bagi undang-undang ini , bahan pustaka 

atau buku yang masuk dalam kategori tersebut harus dimusnahkan terutama 

di perpustakaan juga di toko buku. 

Sementara di sisi lain, ada perundang-undangan yang membebaskan 

media berupa bahan pustaka yang bertema apapun. Maka dibentuklah sebuah 
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tim bernama Library Defense Force atau istilah Indonesia bisa dikatakan 

sebagai satuan pertahanan perpustakaan yang dilatih layaknya tentara untuk 

bertugas melindungi buku. 

Aroma perpustakaan dalam film ini sangat ditampakkan, di setengah 

akhir cerita lebih banyak adegan perang antara pihak yang mendukung 

undang-undang pembatasan bahan pustaka dengan pihak yang mendukung 

undang-undang kebebasan bahan pustaka. Film ini akan memperlihatkan 

bagaimana pustakawan yang sangat mencintai buku meski harus 

menggadaikan nyawanya.   

B. Konsep Perpustakaan Yang Digambarkan Dalam Film Library Wars 

Ada empat yang menjadi unsur dasar sebuah perpustakaan, dari unsur-

unsur tersebut yang menjadi konsep sebuah perpustakaan. Diantaranya adalah 

gedung atau ruang, koleksi bahan pustaka, pustakawan dan user atau pemustaka. 

Begitu halnya dalam film Library Wars, digambarkan sebuah konsep 

perpustakaan yang boleh dibilang ideal baik dari segi ruang yang modern, bahan 

pustakanya yang banyak, pustakawan yang profesional, pemustaka yang ramai 

berkunjung bahkan fasilitasnya yang menunjang. 

1. Unsur Ruang 

Unsur ruang dalam film Library Wars terdapat 2 (dua) adegan yang 

akan dijabarkan denotasi, konotasi dan makna yang terdapat dalam masing-

masing adegan. Kemudian dianalisis bagaimana gambaran ruang 

perpustakaan berdasarakan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan 

tersebut. Berikut penjabarannya: 
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Tabel 2  

Ruang Utama Perpustakaan 

Visual Verbal 

Gambar 4.1  

Durasi 00:06:52-00:07:02 

- 

 

Denotasi 

Ruang utama perpustakaan yang 

luas dengan 6 (enam) pasang kursi 

di tengah serta deretan tangga di 

sisinya. 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan desain ruang 

perpustakaan yang megah dan luas  

serta memudahkan arus pergerakan 

manusia sebagai pengguna (user) 

perpustakaan. 

 

 

Makna 

Menunjukkan adanya perencanaan 

bangunan atau ruangan 

perpustakaan yang matang, baik  

dari segi luas ruangan dan setiap 

lantainya, serta pembagian ruang 

dan struktur ruangan. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:06:52-00:07:02, menggambarkan desain perpustakaan 

yang megah sehingga memungkinkan untuk menampung koleksi yang cukup 

banyak, sementara untuk mengunjungi setiap lantainya maka disediakan tangga 

di sisi ruang perpustakaan. Sehingga terlihat bagaimana perpustakaan sangat 

memperhatikan kemudahkan arus pergerakan manusia sebagai pengguna (user) 

perpustakaan. 
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Dari gambaran tersebut menunjukkan adanya perencanaan bangunan 

atau ruangan perpustakaan yang matang, baik  dari segi luas ruangan dan 

setiap lantainya, serta pembagian ruang dan struktur ruangan. Hal ini berarti 

perpustakaan ingin mengutamakan kenyamanan pemustaka, yaitu agar 

pemustaka yang sedang mencari koleksi tidak mengganggu pemustaka yang 

sedang khusyuk membaca atau mengerjakan tugas dan semisalnya. 

Gambaran tersebut sejalan dengan teori Suwarno (2011: 42) yang 

mengemukakan bahwa perpustakaan merupakan sarana yang berfungsi 

sebagai fasilitas layanan, untuk itu maka gedung perpustakaan harus 

memperhatikan kemudahan arus pergerakan manusia sebagai pengguna 

perpustakaan. Sementara kondisi  

Tabel 3  

Desain Ruang dan Fasilitas Modern 

Visual Verbal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  

Durasi 00:14:47-00:15:04 

 

- 
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Denotasi 

Ruang perpustakaan dengan desain 

melingkar, serta lampu pencahayaan 

yang unik berbentuk mekar. 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan ruang perpus-

takaan dengan konsep desain serta 

fasilitas yang modern. Serta aspek 

estetika dengan penataan ruang dan 

perabot yang digunakan tampak 

serasi sehingga mempengaruhi 

kenyaman pengguna. 

 

 

 

Makna 

 

Menunjukkan desain ruang perpus-

takaan ini memiliki nilai arsitektur 

dengan perencanaan bagian dalam 

ruangan perpustakaan yang tentunya 

mempunyai tujuan, seperti 

memberikan kenyamanan, mudah 

pemeliharaan, serta memiliki unsur 

keindahan (estetika). 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:14:47-00:15:04, menggambarkan ruang perpustakaan 

dengan desain yang megah dan modern. Desain dengan arsitektur melingkar 

memberikan suasana yang lebih megah, ditambah aspek estetika dari 

penataan ruang dan perabot yang digunakan tampak serasi, bersih, dan tenang 

sehingga mempengaruhi kenyamanan pengguna perpustakaan untuk berlama-

lama berada di perpustakaan. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan desain ruang perpustakaan 

dalam film ini memiliki nilai arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan fungsi 

pemakai. Perencanaan ruang perpustakaan yang mengutamakan kenyamanan, 

mudah pemeliharaan, memiliki unsur keindahan (estetika), serta unsur-unsur 

desain yang berupa suatu keselarasan seperti proporsi dan skala, warna, irama 

yang semuanya terintegrasi dalam satu ruang perpustakaan. 

Gambaran tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Darmono 

(2001: 192) bahwa perancangan perpustakaan diperlukan pengetahuan yang 
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cukup tentang segala aspek yang merupakan ciri khas gedung perpustakaan 

yang bersangkutan, baik aktivitas yang seharusnya dijalankan maupun segi-

segi teknologi yang telah masuk dalam dunia perpustakaan. Kemudian, sifat-

sifat khas masyarakat yang akan menggunakan perpustakaan serta hubungan 

perpustakaan dengan unit-unit lain dalam instansi penaungnya menuntut 

persyaratan-persyaratan khusus atas gedung perpustakaan. 

2. Unsur Koleksi 

Unsur koleksi dalam film Library Wars terdapat 2 (dua) adegan yang 

akan dijabarkan denotasi, konotasi dan makna yang terdapat dalam masing-

masing adegan. Kemudian dianalisis bagaimana gambaran koleksi 

berdasarakan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan tersebut. 

Berikut penjabarannya: 

Tabel 4  

Jumlah Koleksi Yang Memadai 

Visual Verbal 

 

Gambar 4.4  

Durasi 00:19:49-00:23:01 

-Dojo (pustakawan): 

“tersimpan di antara koleksi sebanyak 

9 juta volume” 

 

Denotasi 

Susunan koleksi dengan jumlah lebih 

dari 9 (sembilan) juta volume buku 

berbentuk cetak. 

 

 

Konotasi 

 

Menggambarkan konsep perpus-

takaan yang lebih mengutamakan 

koleksi  berbentuk cetak dengan 

jumlah volume hingga jutaan yang 

dilayankan. 
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Makna 

Menunjukkan dengan jumlah koleksi 

yang hingga jutaan, dapat dikatakan 

perpustakaan dalam film ini 

menyadari bagaimana koleksi 

merupakan salah satu unsur pokok, 

karena pelayanan tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal apabila 

tidak didukung oleh adanya koleksi 

yang memadai.  
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:19:49-00:23:01 menggambarkan konsep perpustakaan 

yang koleksinya lebih mengutamakan bahan pustaka berbentuk cetak, hal ini 

juga ditunjukkan dengan jumlah volume lebih dari 9 (sembilan) juta koleksi 

cetak yang dilayankan perpustakaan. Sementara koleksi noncetak pada 

perpustakaan yang digambarkan dalam film ini, masih minim (tidak 

diperlihatkan).  

Namun dengan jumlah koleksi yang dimiliki hingga jutaan, 

menunjukkan bahwa perpustakaan  dalam film ini menyadari bagaimana 

koleksi memiliki peran yang sangat penting, bahkan boleh dikatakan unsur 

paling penting. Hal ini karena pelayanan dalam sebuah perpustakaan tidak 

akan dapat terlaksana dengan maksimal apabila tidak memiliki koleksi yang 

memadai, baik dari jumlah yang banyak serta ragam disiplin ilmu dari koleksi 

yang dilayankan. 

Gambaran tersebut sejalan dengan teori Ibrahim (2016: 42) yang 

mengemukakan bahwa salah satu satu unsur pokok perpustakaan adalah 

koleksi, karena pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila 

tidak didukung oleh adanya koleksi yang memadai. Koleksi bahan pustaka 

harus relevan dengan kebutuhan atau yang dilayani perpustakaan 



48 
 

 
 

Tabel 5  

Sistem Penataan Koleksi 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  

Durasi 00:24:20-00:25:07 

- 

 

Denotasi 

Kode kelas (201-250, 301-350, 401-

450) pada setiap sisi rak koleksi 

perpustakaan 

 

 

Konotasi 

Pada scene tersebut menggambarkan 

koleksi perpustakaan ditata dan 

dikelompokkan pada rak koleksi 

dengan menggunakan sistem tertentu, 

yang ditunjukkan dengan kode kelas 

pada setiap sisi rak..  

 

 

 

Makna 

Menunjukkan sistem temu balik 

informasi, koleksi disusun 

menggunakan pedoman atau sistem 

tertentu. Dimana kode kelas yang ada 

pada sisi setiap rak merupakan salah 

satu unsur call number (nomor 

panggil) untuk memudahkan 

pemustaka menemukan koleksi. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:24:20-00:25:07 menggambarkan koleksi perpustakaan 

yang telah tertata dengan rapi, serta dikelompokkan pada rak koleksi 

perpustakaan sesuai dengan pedoman atau sistem yang digunakan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya kode kelas (201-250, 301-350, 401-450) pada 

setiap sisi rak, yang pada umumnya menunjukkan pengelompokan koleksi 

berdasarkan dengan subjek yang ditandai menggunakan kode kelas. 
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Dari gambaran tersebut menunjukkan sistem temu balik informasi di 

perpustakaan  menggunakan pedoman atau sistem tertentu untuk menata 

bahan pustaka. Pada umumnya,  semua perpustakaan di berbagai negara 

menggunakan pedoman UDC dan atau DDC sebagai pedoman untuk 

mengklasifikasi bahan pustaka berdasarkan disiplin ilmu. Jika dilihat dari 

bentuk kode kelas yang ditampilkan dalam film, bisa dikatakan sistem yang 

digunakan adalah UDC atau DDC. 

Adanya sistematika penyusunan bahan pustaka di suatu perpustakaan 

merupakan sesuatu yang sangat penting, hal tersebut juga dikemukakan 

Habsyi (2012: 2) bahwa sumber informasi (koleksi) perlu diorganisir dan 

dikelompokkan secara sistematis lalu disebarluaskan untuk memenuhi 

kebutuhan penggunanya. Jika sumber informasi tersebut tidak diorganisir 

maka sangat sulit dan tidaklah mungkin ia dapat ditemukan saat dibutuhkan. 

3. Unsur Pustakawan 

Unsur pustakawan dalam film Library Wars terdapat 2 (dua) adegan 

yang akan dijabarkan denotasi, konotasi dan makna yang terdapat dalam 

masing-masing adegan. Kemudian dianalisis bagaimana gambaran 

pustakawan berdasarakan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan 

tersebut. Berikut penjabarannya. 
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Tabel 6  

Pustakawan Melayani Pemustaka 

Visual Verbal 

Gambar 4.6  

Durasi 00:08:55-00:09:15 

-Asako (pustakawan):  

“tolong dikembalikan tanggal 30 mei” 

 

Denotasi 

Seorang pustakawan (mengenakan 

seragam) sedang melayani pemustaka 

yang ingin meminjam buku 

 

 

 

Konotasi 

Pustakawan mengenakan seragam 

yang membedakan antara pustakawan 

dan pemustaka. Serta menggambarkan 

seorang pustakawan yang profesional 

dalam melakukan tugasnya (melayani 

pemustaka). Terlihat sikap pustakawan 

yang tersenyum dan memulai dengan 

kalimat “tolong” kepada pemustaka 

 

 

 

Makna 

Menunjukkan pustakawan dalam film 

ini telah memiliki pendidikan (ilmu 

perpustakaan, pelatihan, kursus atau 

yang lainnya) dapat dilihat bagaimana 

pustakawan bersikap melayani dengan 

ramah serta berkomunikasi dengan 

baik kepada pemustaka 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:08:55-00:09:15 memperlihatkan seorang pustakawan 

memakai seragam khusus yang membedakan antara pustakawan dengan 

pemustaka. Pada adegan ini, diperlihatkan bagaimana seorang pustakawan 

yang profesional dalam melayani pemustaka. Salah satu hal yang menunjukkan 

seorang pustakawan yang profesional adalah bagaimana ia bersikap kepada 

pemustaka. Seperti dalam adegan ini, terlihat sikap pustakawan yang 
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tersenyum dan memulai dengan kalimat “tolong” sebagai bentuk kesopanan 

dan sikap ramah kepada pemustaka. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan, seorang pustakawan yang telah 

memiliki pendidikan (ilmu perpustakaan, pelatihan, kursus atau yang lainnya), 

hal ini dapat dilihat dari bagaimana pustakawan memberikan layanan kepada 

pemustaka dengan bersikap ramah serta mampu berkomunikasi dengan baik. 

sikap tersebut menjadi penting dimiliki oleh seorang pustakawan, karena 

sebagai profesi yang menyediakan jasa pelayanan informasi sudah sepatutnya 

memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik. 

Adapun teori yang mendukung gambaran pada adegan tersebut, 

dimana Suwarno (2011:33) mengemukakan pustakawan atau librarian adalah 

seorang tenaga kerja yang memiliki pendidikan, pelatihan, kursus, seminar, 

maupun dengan kegiatan sekolah formal. Pustakawan ialah orang yang 

bertanggung jawab terhadap gerak maju roda perpustakaan.  

Tabel 7 

Pustakawan Memiliki Seragam Khusus 

Visual Verbal 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Durasi 01:06:33-01:07:45 

- 

 

 

 

 

Denotasi 

 

Terlihat pustakawan mengenakan 

seragam khusus 
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Konotasi 

 

 

Menggambarkan pustakawan dalam 

film ini dilengkapi dengan seragam 

khusus, yang mana seorang pusta-

kawan dengan pustakawan lainnya 

dalam satu lingkup perpustakaan 

mengenakan pakaian yang sama. 

 

 

Makna 

 

 

 

Menunjukkan pustakawan memiliki 

seragam khusus seperti layaknya 

profesi yang lain. Dimana seragam 

pustakawan ini tentunya dibuat khusus 

dengan model tertentu yang hanya 

dipakai oleh pustakawan. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 01:06:33-01:07:45 digambarkan pustakawan memiliki 

seragam khusus yang dikenakan dengan rapi. Dimana setiap pustakawan 

mengenakan pakaian yang sama dalam satu lingkup perpustakaan. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan, profesi pustakawan memiliki 

seragam seperti halnya dengan profesi yang lain. Lebih lanjut, tentunya 

seragam yang dikenakan pustakawan merupakan seragam yang telah 

dirancang khusus dengan model tertentu yang hanya dipakai oleh 

pustakawan. Sehingga dengan demikian terlihat perbedaan profesi 

pustakawan dengan profesi yang lainnya. 

Secara teoritis, peneliti belum menemukan adanya yang 

mengemukakan terkait dengan seragam pustakawan secara lebih khusus. 

Sementara kondisi yang ada di Indonesia sendiri, profesi pustakawan di setiap 

perpustakaan memiliki perbedaan (seragam) dengan perpustakaan-

perpustakaan lain sesuai dengan kebijakan dan jenis perpustakaan itu sendiri. 

Secara umum di Indonesia  profesi seperti guru, dokter, perawat, hingga profesi 

lainnya memiliki seragam yang identik dengan profesi mereka, sementara 

pustakawan sendiri belum ada. 
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4. Unsur Pemustaka 

Unsur pemustaka dalam film Library Wars terdapat 2 (dua) adegan 

yang akan dijabarkan denotasi, konotasi dan makna yang terdapat dalam 

masing-masing adegan. Kemudian dianalisis bagaimana gambaran pemustaka 

berdasarakan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan tersebut. 

Berikut penjabarannya: 

Tabel 8  

Pemustaka Berusia Remaja dan Lansia 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

 

 

 

 

Gambar 4.9  

Durasi 00:01:16-00:01:21 

- 

 

Denotasi 

Pada adegan  yang sama, seorang 

pemustaka berusia remaja dan 

seorang pemustaka berusia lansia 

sedang khusyuk membaca buku. 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan pemustaka dalam 

film ini, tidak memiliki batas usia 

atau dengan kata lain perpustakaan 

menyediakan koleksi yang dapat 

memenuhi kebutuhan pemustaka 

untuk semua usia. 
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Makna 

Menunjukkan pemustaka yang 

memiliki minat baca yang tinggi, 

serta dapat dikatakan perpustakaan 

dalam film ini merupakan perpus-

takaan umum yang menyediakan 

beragam disiplin ilmu koleksi serta 

dapat diakses oleh seluruh kalangan. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:01:16-00:01:21 menggambarkan usia pemustaka yang 

tidak dibatasi, dapat dilihat pada adegan tersebut seorang pemustaka berusia 

remaja dan lansia sedang khusyuk membaca. Lebih lanjut, menggambarkan 

perpustakaan yang menyediakan koleksi untuk semua kalangan. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan tingginya minat baca 

pemustaka, dimana seorang remaja dapat khusyuk membaca serta seorang 

lansia masih khusyuk untuk membaca. Hal ini juga menunjukkan bagaimana 

perpustakaan memiliki koleksi yang beragam disiplin ilmu serta  kebijakan 

untuk open acces kepada semua kalangan tanpa dibatasi dengan usia tertentu. 

Gambaran tersebut sejalan dengan UU No. 43 2007 yang 

mengemukakan pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu 

“perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang 

memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan” (Perpusnas, 2008:3). Meski 

secara langsung tidak dikatakan mengenai batas usia, namun kata 

“masyarakat” secara umum menunjukkan semua kalangan masyarakat tanpa 

dibatasi oleh usia tertentu. 
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Tabel 9  

Pemustaka Membaca Sambil Berdiri 

Visual Verbal 

Gambar 4.10  

Durasi 00:01:27-00:01:32 

- 

Denotasi Sejumlah pemustaka sedang berdiri dan 

khusyuk membaca bukunya 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan budaya membaca 

sambil berdiri, pada scene ini 

diperlihatkan bagaimana kebiasaan 

membaca bukan hanya dilakukan pada 

posisi duduk, tapi juga berdiri 

 

Makna 

Menunjukkan budaya baca dan tingkat 

kebiasaan yang tinggi. Sikap pemustaka 

menunjukkan kebiasaan membaca 

sambil berdiri yang sudah membudaya. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:01:27-00:01:32 menggambarkan budaya atau 

kebiasaan membaca dengan posisi sambil berdiri, dimana pada adegan ini 

terlihat sejumlah pemustaka tengah khusyuk pada bacaannya dengan posisi 

sambil berdiri.  

Sikap pemustaka yang diperlihatkan pada adegan ini, menunjukkan 

minat baca yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan pemustaka 

membaca sambil berdiri sudah menjadi budaya. Kebiasaan tersebut memang 

unik, namun dapat kita temukan di salah satu negara seperti Jepang. Hal ini 

karena memang negara Jepang memiliki minat baca yang tinggi, hingga 

kebiasaan membaca di mana saja bahkan dengan posisi berdiri lama 
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sekalipun. Sehingga tidak heran apabila pemustaka yang ada di perpustakaan 

sudah nyaman membaca buku dengan posisi berdiri. 

Di Jepang ada sebuah kebudayaan “tachiyomi”, yakni membaca 

sambil berdiri. Mungkin hal ini terdengar aneh bagi sebagian orang termasuk 

di Indonesia sendiri. Peneliti tidak menemukan adanya teori yang membahas 

terkait hal tersebut, karena memang kebiasaan tersebut tidak ada di Indonesia. 

Sementara Jepang justru di toko bukunya mereka menyediakan buku yang 

dibuka geselnya agar bisa dibaca orang-orang secara gratis. Sehingga tidak 

heran dengan pemandangan warga Jepang yang berdiri dalam waktu lama 

untuk membaca buku baik di perpustakaan maupun dalam toko buku. 

C. Hak Kebebasan Informasi Yang Digambarkan Dalam Film Library Wars 

Hak kebebasan informasi merupakan hak individu maupun kelompok 

dalam mendapatkan informasi dengan bebas. Hal tersebut didukung dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Pasal 2 yang menyatakan setiap informasi publik bersifat 

terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi (Kominfo RI, 2010: 4). 

Sehingga perpustakaan sebagai tempat menyimpan informasi, memiliki kewajiban 

untuk mempertahankan hak kebebasan informasi. 

Dalam film Library Wars, diperlihatkan adegan-adegan bagaimana 

pustakawan mempertahankan hak kebebasan informasi, khususnya di 

perpustakaan hingga rela menggadaikan nyawanya. Terdapat tiga unsur yang 

menggambarkan hal tersebut pada sejumlah adegan dalam film, kebebesan akses 

informasi, kebebasan intelektual dan sensor bahan pustaka. 
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1. Kebebasan Akses Informasi 

Pada bagian ini terdapat 2 (dua) adegan yang akan dijabarkan 

denotasi, konotasi dan makna yang terdapat dalam masing-masing adegan. 

Kemudian dianalisis bagaimana gambaran kebebasan pustaka sebagai 

kebebasan akses informasi berdasarkan visual (gambar) dan verbal (dialog) 

dalam adegan tersebut. Berikut penjabarannya: 

Tabel 10  

Pembatasan Distribusi Novel Horor 

Visual Verbal 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.11  

Durasi 00:22:06-00:22:15 

-Presiden PTA: “permisi, aku ingin 

bicara dengan yang berwenang di 

sini” 

 

-Asoka (pustakawan): “maaf, anda?” 

 

-Presiden PTA: “saya presiden PTA, 

ingin menyampaikan distribusi semua 

novel horor dilarang” 

 

-Asoka (pustakawan): “pembunuh 

berantai itu, jadi propaganda bagi 

MBC” 

 

Denotasi 

Sekelompok orang mendatangi para 

pustakawan dan mengeluarkan 

pernyataan penghentian distribusi 

koleksi novel horor 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan adanya pembatasan 

akses informasi yang memiliki genre 

horor dari pihak lain. Namun 

pustakawan memberikan pernyataan 

bahwa pembatasan akses ini adalah 

propaganda dari pihak MBC 

 

 

Makna 

Menunjukkan adanya pihak yang 

mendukung pembatasan akses 

informasi. Sementara hal tersebut 

bertentangan dengan prinsip yang 

dimiliki perpustakaan dalam film ini. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 
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Pada durasi 00:22:06-00:22:15 menggambarkan adanya pihak yang 

hendak membatasi akses informasi khususnya bahan bacaan yang 

mengandung unsur horor, hal ini karena adanya kasus pembunuhan berantai 

yang terinspirasi dari salah satu novel horor. Namun hal tersebut merupakan 

tindakan yang berlawanan dengan prinsip perpustakaan, hal ini membuat 

pustakawan berasumsi bahwa kasus pembunuhan berantasi tersebut menjadi 

propaganda untuk mendukung MBC dalam membatasi sebagian akses 

informasi bagi pemustaka.  

Dari gambaran tersebut menunjukkan, adanya  lembaga dan pihak lain 

yang mendukung agar membatasi koleksi informasi yang dianggap 

mengganggu ketertiban umum, seperti pembatasan terhadap koleksi yang 

berbau horor. Namun, di sisi lain perpustakaan sebagai pusat informasi 

memiliki prinsip dan wewenang untuk seluas-luasnya memberikan informasi 

pada pengguna. 

Sikap yang ditunjukkan dalam gambaran tersebut, berseberangan 

dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dimana terdapat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 7 

huruf d yang berbunyi “pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan 

keragaman koleksi perpustakaan”. (Perpustakaan Nasional RI, 2007: 3). 

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara demokrasi, maka 

secara hak asasi manusia sudah semestinya masyarakat memiliki kebebasan 

dalam memperoleh informasi dimanapun mereka berada. 
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Tabel 11 

Perundingan LDF (Pustakawan) dengan MBC 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Durasi 00:47:06-00:48:55 

-Pemimpin MBC: “Ini pemberitahuan 

resmi dari MBC untuk Perpustakaan 

Mushasino, kami yakin kalian 

memiliki bahan pustaka terlarang 

oleh tersangka pembunuhan berantai 

District Suginami. Segera serahkan 

bahan pustaka tersebut” 

-Ryusuke (pustakawan): “Sesuai 

dengan pasal 33 undang-undang 

perpustakaan,  kami menggunakan 

hak veto kami” 

-Pemimpin MBC: “Sesuai dengan 

pasal 8 undang-undang media, kami 

akan menyita dengan kekerasan. 

Menteri kehakiman telah 

mengizinkan penggunaan senjata” 

 

 

 

Denotasi 

 

 

Pemimpin MBC bersama anggotanya 

mendatangi perpustakaan mushasino 

dan meminta agar menyerahkan 

bahan pustaka yang dianggap 

terlarang. Sehingga terjadi adu  UUD 

untuk mempertahankan hak masing-

masing. 

 

 

 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan adanya perbedaan 

prinsip antara pihak pemerintah dan 

perpustakaan. Dimana MBC yang 

dibentuk oleh pemerintah Jepang 

untuk melakukan pembatasan akses 

informasi yang dianggap dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

Sementara perpustakaan memiliki 

UUD dan wewenang untuk seluas-

luasnya memberikan informasi pada 

pengguna. 

 

 

Makna 

Menunjukkan terjadinya konflik 

karena perbedaan prinsip dan UUD 

satu sama lain. Serta keduanya 

mempunyai kekuatan yang sama 

dalam mempertahankan hak masing-

masing. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 
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Pada durasi 00:47:06-00:48:55 menggambarkan adanya konflik karena 

perbedaan prinsip antara MBC sebagai pihak pemerintah yang hendak 

melakukan pembatasan akses informasi bahan pustaka yang dianggap dapat 

mengganggu ketertiban umum, sementara perpustakaan memiliki undang-

undang dan wewenang memberikakan hak akses segala bentuk informasi 

kepada pemustaka tanpa ada batasan dari pihak manapun.  

Dari gambaran tersebut menunjukkan, terjadinya konflik karena pihak 

pemerintah memiliki undang-undang yang berseberangan dengan undang-

undang perpustakaan. Hingga MBC hendak melakukan kekerasan apabila 

perpustakaan tidak ingin menyerahkan bahan pustaka yang dimaksud dan 

membatasi akses pemustaka terhadap koleksi yang dianggap dapat 

mengganggu ketertiban umum. Namun sikap yang diberikan oleh pemustaka 

adalah menerima hal tersebut, menunjukkan kegigihan pustakawan dalam 

mempertahankan hak perpustakaan. 

Adegan yang ditunjukkan pada scene tersebut, berseberangan dengan 

kondisi yang ada di Indonesia. Dimana Mendel dalam Febrianingsih (2012: 

136) mengemukakan hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi 

melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini 

adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat 

pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi. 

2. Kebebasan Intelektual 

Pada bagian ini terdapat 2 (dua) adegan yang akan dijabarkan denotasi, 

konotasi dan makna yang terdapat dalam masing-masing adegan. Kemudian 
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dianalisis bagaimana gambaran kebebasan pustaka sebagai hak kekayaan 

intelektual berdasarkan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan 

tersebut. Berikut penjabarannya: 

Tabel 12 

Pustakawan Memenuhi Kebutuhan Pengguna 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14  

Durasi 00:43:55-00:44:02 

 

- 

 

Denotasi 

 

Terlihat Kasahara (pustakawan) 

menelusuri rak perpustakaan dan 

mencari buku yang sesuai dengan 

subjek yang diminta pemustaka. 

 

Konotasi 

Menggambarkan sikap  pustakawan 

yang berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan informasi pengguna 

dengan mencarikan koleksi atas 

subjek yang diminta. 

 

Makna 

Menunjukkan kesadaran pustakawan 

untuk menjalankan pekerjaannya 

dalam memenuhi kebutuhan pengguna 

secepat mungkin adalah sebuah 

tanggung jawab yang cukup penting. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:43:55-00:44:02 menggambarkan sikap pustakawan yang 

berusaha memenuhi kebutuhan informasi pengguna, sebagai wujud kebebasan 

intelektual dengan mencarikan koleksi yang sesuai dengan subjek yang diminta 

pemustaka atau dengan merujuk ke koleksi lain yang berhubungan dengan 

subjek. Hak pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya tidak 
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dapat dihalangi hanya karena koleksi yang dibutuhkan tidak ada, namun 

pustakawan bisa memberikan rujukan lain yang mungkin masih bisa 

berhubungan dengan yang dibutuhkan. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan betapa pustakawan memiliki 

tanggung jawab dan sadar akan kewajibannya sebagai pustakawan. Bahkan 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan serta kepentingan pribadi, pustakawan 

harus memberikan pelayanan yang cepat tanpa ada batasan nilai, wilayah 

ataupun keyakinan. 

Kondisi yang ada di Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi, setiap 

perpustakaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penggunanya sebagai 

bentuk kebebasan intelektual. Sejalan dengan hal tersebut, Byrne (2003: 33) 

mengemukakan bahwa paradiga demokrasi diperpustakaan menempatkan 

perpustakaan sebagai suatu institusi yang mengajarkan kehidupan 

berdemokrasi yaitu dengan melihat nilai-nilai demokrasi yang benar 

didalamnya seperti, menerapkan prinsip terbuka untuk siapa saja dan juga 

dirancang untuk mengakomodasi keragaman ide dan pandangan demi 

mencapai universalitas. 

Tabel 13 

Sortir Bahan Pustaka 

Visual Verbal 

 

 

 

 

-Ryusuke (pustakawan) : “Bahan 

pustaka dari perpustakaan Odawara 

yang masih layak sedang disortir” 
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Gambar 4.15  

Durasi 02:02:00-02:02:07 

 

 

 

Denotasi 

Terlihat sejumlah pustakawan tengah 

mendorong troli yang mengangkut 

buku-buku yang telah disortir dari 

perpustakaan Odawara.  

 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan upaya perpustakaan 

untuk mengakomodasi kebebasan 

intelektual pengguna dalam 

mendapatkan segala informasi yang 

dibutuhkannya, salah satunya dengan 

melakukan sortir buku yang masih 

layak dilayakankan. 

 

 

 

Makna 

Menunjukkan sikap pustakawan yang 

gigih demi memenuhi hak kebebasan 

intelektual pemustaka. Sortir buku 

merupakan tindakan memilah bahan 

bahan pustaka yang berkualitas baik 

dengan bahan pustaka yang 

berkualitas kurang baik. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 02:02:00-02:02:07 menggambarkan perpustakaan dan 

pustakawan berupaya dalam mengakomodasi kebebasan intelektual pengguna 

dalam memperoleh segala informasi yang dibutuhkannya, dimana salah 

satunya adalah pustakawan melakukan sortir buku dari Perpustakaan Odawara 

yang masih layak digunakan. Bahan pustaka yang telah disortir tersebut akan 

dilayankan di Perpustakaan Mushashino secara lebih maksimal. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan, tindakan dan sikap pustakawan 

yang gigih dalam mewujudkan kebebasan intelektual pemustaka. Melakukan 

sortir buku, maka pemustaka dalam mencari informasi dapat menemukan 

bahan pustaka yang lebih berkualitas dan juga lebih luas lagi tentunya. 

Upaya pengelolaan bahan pustaka, seperti sortir dengan memilah bahan 

pustaka yang berkualitas sebelum disebarluaskan merupakan salah satu bentuk 

upaya dalam mewujudkan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut ditegaskan 
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oleh Blomsberg (2011: 22) yang menyatakan pustakawan memiliki tanggung 

jawab profesional untuk menjadi inklusif dan tidak ekslusif dalam 

pengembangan koleksi. Dan kegiatan sortir merupakan salah satu bentuk 

pengembangan bahan pustaka. 

3. Sensor atau Pembatasan Bahan Pustaka 

Pada bagian ini terdapat 2 (dua) adegan yang akan dijabarkan denotasi, 

konotasi dan makna yang terdapat dalam masing-masing adegan. Kemudian 

dianalisis bagaimana gambaran sensor atau pembatasan bahan pustaka 

berdasarkan visual (gambar) dan verbal (dialog) dalam adegan tersebut. 

Berikut penjabarannya: 

Tabel 14 

Sensor/Penarikan Buku dari Peredaran 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.17 

 

Durasi 00:37:14-00:39:02 

- 
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Denotasi 

Pada adegan ini diperlihatkan adegan 

dimana MBC melakukan sensor besar-

besaran dengan menyita sejumlah 

bahan pustaka di sebuah toko buku. 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan salah satu bentuk 

sensor yang dilakukan oleh pemerintah 

Jepang yaitu dengan melakukan 

penarikan koleksi dari peredaran. 

Tindakan ini dieksekusi oleh MBC 

sebagai kaki tangan pemerintah. 

 

 

Makna 

Menunjukkan tindakan pemerintah 

yang otoriter dan terkesan semena-

mena dalam memperlakukan 

masyarakatnya sendiri. Hal ini karena 

membatasi hak individu untuk 

mendapatkan dan memiliki informasi. 
  Sumber: Data olahan penulis, 2021. 

Pada durasi 00:37:14-00:39:02 menggambarkan salah satu bentuk 

sensor yang dilakukan oleh MBC yang merupakan kaki tangan pemerintah 

Jepang dengan melakukan penarikan koleksi dari peredaran. Razia yang 

dilakukan dengan cara menyita buku-buku yang berada di sebuah toko buku 

dilakukan karena toko buku merupakan tempat yang cukup potensial bagi 

pengguna informasi yang membutuhkan informasi dan hendak mencari 

informasi baru. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan, pemerintah bertindak otoriter 

hingga terkesan semena-mena terhadap memperlakukan masyarakat pengguna. 

Meski upaya pemerintah dalam melakukan sensor ketat terhadap buku-buku 

yang dianggap dapat mempegaruhi ketertiban umum, namun hal ini 

bertentangan dengan prinsip kebebasan pustaka bagi setiap individu mengenai 

jenis informasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sementara kondisi yang ada di Indonesia sendiri tidaklah demikian, sensor 

biasanya dilakukan oleh pemerintah atau dari pengelola perpustakaan itu sendiri 
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apabila menemukan koleksi yang dianggap tidak layak untuk disebarluaskan. 

Namun tindakan sensor tidak sampai pada kondisi razia, penarikan buku apalagi 

penyitaan bahan pustaka di toko-toko buku. Lebih lanjut Smith dalam Rahmi 

(2004: 7) mengemukakan ada tiga bentuk sensor bahan pustaka yang biasanya 

dilakukan, yaitu sensor oleh pemerintah yang dilakukan dengan 

memperkenalkan prinsip penekanan informasi kepada masyarakat. Kemudian 

sensor tingkat lokal dan sensor oleh pustakawan dalam kondisi tertentu. 

Tabel 15  

Sensor/Pembakaran Bahan Pustaka 

Visual Verbal 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.18  

Durasi 00:02:24-00:03:02 

- 

 

Denotasi 

Pada scene ini diperlihatkan salah 

seorang anggota MBC membawa 

senjata api dan melakukan pembakaran 

bahan pustaka secara besar-besaran. 

 

 

Konotasi 

Menggambarkan tindakan ekstrim 

yang dilakukan dalam konteks sensor, 

karena hal tersebut berarti dengan 

sengaja menghilangkan informasi yang 

terkandung dalam sebuah buku. 

 

 

Makna 

Menunjukkan betapa otoriternya 

pemerintah Jepang hingga melakukan 

pembakaran buku secara semena-

mena. Tindakan untuk menghilangkan 

informasi dengan cara membakar buku 

merupakan suatu pelanggaran terhadap 

kebebasan pustaka dan prinsip 

perpustakaan. 
Sumber: Data olahan penulis, 2021. 
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Pada durasi 00:02:24-00:03:02 menggambarkan salah satu tindakan 

represif yang dilakukan pemerintah Jepang dengan cara yang ekstrim, yaitu 

membakar bahan pustaka secara besar-besaran. Tindakan represif yang diambil 

dengan membakar dan menghilangkan informasi tersebut dilakukan tanpa 

pertimbangan yang matang dari pihak pemerintah. Hal tersebut merupakan 

tindakan yang secara sengaja menghilangkan informasi yang terkandung dalam 

sebuah buku. 

Dari gambaran tersebut menunjukkan, sikap pemerintah yang sangat 

otoriter terhadap koleksi yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. 

Tindakan membakar koleksi dengan semena-mena dengan membakar buku 

merupakan tindakan yang melanggar prinsip kebebasan pustaka serta prinsip 

yang dimiliki perpustakaan sebagai wadah penyedia informasi. Lebih lanjut, 

tindakan pembakaran buku merupakan tindakan yang melanggar hak individu 

dalam berekspresi melalui karya yang tertuang dalam buku tersebut. 

Tindakan yang digambarkan pada adegan tersebut sangat bertentangan 

dengan kondisi yang ada di Indonesia, sebab tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang sensitif. Bukan hanya dapat memberikan sanksi kepada pelaku 

namun juga telah melanggar salah satu Undang-Undang Republik Indonesia No. 

43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 7 huruf d yang berbunyi “pemerintah 

berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan”. 

(Perpustakaan Nasional RI, 2007: 3). Sementara tindakan seperti membakar 

bahan pustaka merupakan tindakan yang tergolong ekstrim terhadap pembatasan 

atau sensor bahan pustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap gambaran konsep 

perpustakaan dan hak kebebasan informasi dalam film Library Wars dengan 

menggunakan pendekatan analisis semiotika Roland Barhes berupa rangkaian 14 

adegan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Konsep perpustakaan dalam film Library Wars adalah perpustakaan yang 

sangat ideal. Dari unsur ruang menggambarkan desain megah 

memudahkan arus pergerakan manusia, memiliki nilai estetika dan 

mengutaman kenyamanan. Memiliki jumlah koleksi yang sangat 

memadai serta dikelola dengan baik. Kemudian pustakawan yang 

profesional dan kemampuan berinteraksi yang baik. Serta pemustaka 

yang tidak dibatasi oleh umur dan memiliki minat baca yang tinggi. 

2. Hak kebebasan informasi dalam film Library Wars adalah upaya 

perpustakaan dalam menyediakan informasi bagi pemustaka tanpa ada 

larangan dari pihak manapun. Sikap pustakawan yang harus melindungi 

koleksi perpustakaan dari pasukan sensor media pemerintah, serta 

perpustakaan memiliki kewenangan khusus dalam menentang 

pembatasan akses informasi dan sensor yang tidak benar hingga 

dilengkapi dengan peralatan tempur ala militer.  
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B. Saran 

Pada bagian ini, peneliti ingin menyampaikan bahwa semua yang 

ditampilkan dalam film Library Wars dari segi konsep perpustakaan bisa menjadi 

salah satu acuan untuk menerapkan unsur-unsur yang ada dalam film, sementara 

kejadian-kejadian yang terkait dengan kebebasan informasi bisa saja terjadi di 

kehidupan nyata. Untuk itu bagi instansi perpustakaan maupun pustakawan perlu 

memperhatikan beberapa hal antara lain: 

1. Bagi perpustakaan, sebaiknya memperhatikan dan meningkatkan 4 unsur 

dasar perpustakaan yaitu ruang, koleksi, pustakawan dan pemustaka agar 

mewujudkan perpustakaan yang ideal. 

2. Bagi pustakawan, akan lebih baik jika memiliki keterampilan dan 

pengetahuan lebih sesuai dengan bidang perpustakaan seperti undang-

undang hak kebebasan akses informasi/keberagaman koleksi, kebebasan 

intelektual dan sensor bahan pustaka. 

3. Peneliti mengenai konsep perpustakaan dan hak kebebasan informasi 

masih harus dilanjutkan dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti bidang ini. Karena masih banyak film-

film lain yang menjadikan perpustakaan sebagai latar tempatnya dan bisa 

diambil beberapa ide mengenai perpustakaan yang bisa berguna untuk 

kemajuan dunia perpustakaan. 
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Lampiran 1 

Poster Film Library Wars 
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Lampiran 2 

Scene Film Library Wars 
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Lampiran 3 

Kartu Data 

 

Kode: K.1 

Menit: 00:06:52-00:07:02 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Terlihat pustakawan 

- Terlihat kursi baca 

- Terlihat rak buku 

- Terlihat deretan tangga 

 

 

Kode: K.2 

Menit: 00:14:47-00:15:04 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Ruangan perpustakaan 

- Rak buku 

- Lampu penerangan 

- Terlihat pustakawan 

 

Kode: K.3 

Menit: 00:19:49-00:23:01 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Ruang koleksi 

- Terlihat rak buku 

- Terlihat pustakawan 

- Koleksi lebih dari 9 juta 

 

 

Kode: K.4 

Menit: 00:24:20-00:25:07 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Terlihat rak koleksi 

- Kode kelas di setiap sisi rak 

- Terlihat pemustaka 

 

 

 

Kode: K.5 

Menit: 00:08:55-00:09:15 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Pustakawan sedang melayani 

- Melayani peminjaman buku 

- Terlihat barcode scanner 

- Pemustaka meminjam buku 

 

Kode: K.6 

Menit: 01:06:33-01:07:45 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Terlihat pustakawan 

mengenakan seragam 

- Pustakawan saling membantu 

 

 
Catatan: 

 K = Konsep Perpustakaan  L.W = Library Wars 

 P = Asas Kebebasan Pustaka 
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Kartu Data 

 

Kode: K.7 

Menit: 00:01:16-00:01:21 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Terlihat pemustaka (remaja) 

sedang membaca 

- Terlihat pemustaka (lansia) 

sedang membaca 

 

 

 

Kode: K.8 

Menit: 00:01:27-00:01:32 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Pemusta sedang membaca sambil 

berdiri 

 

Kode: P.1 

Menit: 00:22:06-00:22:15 

Sumber Data: 

Catatan: 

- Sekelompok orang mendatangi 

perpustakaan 

- Pustakawan melakukan dialog 

bersama sekelompk orang 

 

 

 

Kode: P.2 

Menit: 00:47:06-00:48:55 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Dialog antara MBC (pihak 

pemerintah) dengan para 

pustakawan 

 

 

 

 

Kode: P.3 

Menit: 00:43:55-00:44:02 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Pustakawan sedang mencari 

koleksi di ruang tandon 

 

Kode: P.4 

Menit: 02:02:00-02:02:47 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Terlihat pustakawan mendorong 

troli (kereta dorong) 

- Pustakawan melakukan sortir 

koelksi layak 

 

 
Catatan: 

 K = Konsep Perpustakaan  L.W = Library Wars 

 P = Asas Kebebasan Pustaka 
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Kartu Data 

 

Kode: P.5 

Menit: 00:37:14-00:39:02 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Pasukan MBC melakukan 

sensor koleksi 

- Bentuk sensor dengan penarikan 

koleksi 

- Sensor di toko buku 

 

 

Kode: P.6 

Menit: 00:02:24-00:03:02 

Sumber Data: L.W 

Catatan: 

- Muncul sekelompk orang 

membawa senjata 

- Orang tersebut merusak koleksi 

- Membakar koleksi 

 

 

 

 

 

- 

Catatan: 

 K = Konsep Perpustakaan  L.W = Library Wars 

 P = Asas Kebebasan Pustaka 
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