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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 alif ا
 

tidakdilambangkan 
 

tidakdilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengantitik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengantitik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

kadan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengantitik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

esdan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengantitik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengantitik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengantitik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengantitik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrofterbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ 

 haula : هَػوَْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

 
d}ammahdan wau 

 

 ػػُػو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػػِػػػى
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 Contoh: 

 ma>ta : مػاَتََ

 <rama : رَمَػى

 qi>la : قػِيْػلََ 

 yamu>tu : يػَمػوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta >’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta >’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَاؿَِرَوْضَػةَُ  :raud}ah al-at}fa>l 

َالَػْفػاَضِػػلَةَُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَػْمَػدِيػْنػَةَُ
 al-h}ikmah : الَػْحِػكْػمَػػةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبػّػَناََ

 <najjaina :  نػَجّػيَْػػناََ

 al-h}aqq :  الَػػْحَػقَّ

 nu’ima :  نػُعّػػِمََ

 aduwwun‘ :  عَػدُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ـــــِىّّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَػلػِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

 al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّلػػْزَلػػَةَُ

 al-falsafah : الَػػْفَػلْسَػفَةَُ

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُػرُوْفََتػأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَػػنَّػوْعَُ

 syai’un : شَػيْءَ 

 umirtu : أمُِػرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

di>nulla>h دِيػنَُْاللهَِ للَِبَِ  billa>h   

Adapun ta >’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

KD = Kompetensi Dasar 

TIU = Tujuan Intruksional Umum 

TIK = Tujuan Intruksional Khusus 

LI = Literasi Informasi 

RI = Republik Indonesia 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama   : Fatri Ardiansyah 
NIM   : 80100216060 
Konsentrasi  : Perpustakaan dan Informasi Islam 
Judul Tesis :Peran Pustakawan dalam Pengembangan Literasi  

Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

 Tesis ini mengkaji Peran Pustakawan dalam Pengembangan Literasi Informasi 
di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah “Peran pustakawan dalam pengembangan literasi 
informasi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar”, dari pokok 
masalah di atas peneliti membagi ke dalam dua sub masalah, yaitu: Yang pertama 
Pengembangan Literasi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Yang ke dua bagaimana Peran Pustakawan dalam Pengembangan Literasi 
Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan 
manajerial yang sistematis, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik pengolahan dan 
analisis data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Peran pustakawan dalam pengembangan literasi informasi sudah baik, melihat 
pustakawan telah menjalankan perannya sebagai edukator mengedukasi pemustaka 
dalam literasi informasi. Sebagai manajer memanage program-program literasi dan 
memange informasi yang dibutuhkan pemustaka. Sebagai administrator, memberikan 
layanan yang baik dalam hal ini penyediaan layanan digital, jurnal dan tempat yang 
nyaman demi berjalannya program literasi informasi. Sebagai supervisor, melakukan 
pengawasan dan pembinaan kepada pemustaka. Sedangkan dalam pengembangan 
literasi informasi setiap keterampilan sudah berjalan dengan baik melihat andil 
pustakawan dalam mengedukasi dan menerapkan keterampilan dalam literasi 
informasi, mulai dari mengenali kebutuhan informasi, sarana penelusuran, 
pengelolaan, publikasi, dan penggunaan teknologi. 

 Sebagai implikasi diharapkan perlu adanya terobosan baru dalam 
pengembangan literasi informasi yaitu menjadikan literasi informasi ini sebagai mata 
kuliah dasar, pustakawan juga harus lebih kreatif dalam mengedukasi pemustaka, dan 
pustakawan juga perlu meningkatkan kompetensinya. 

Kata Kunci: peran pustakawan, literasi informasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman sekarang ini, informasi merupakan suatu kebutuhan yang paling 

utama dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi yang sangat berkembang 

menyebabkan ledakan informasi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan 

peningkatan jumlah informasi yang tersedia semakin berlimpah. Begitupun dengan 

bentuk informasi yang terus berkembang, mulai dari bentuk tercetak seperti buku, 

koran, majalah, kamus, peta dan ensiklopedi, dan bentuk digital seperti CD-Room, 

mikrofilm, CD, kaset. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

memudahkan akses dan perolehan informasi dengan cepat pula. Namun, tidak semua 

informasi yang tersedia itu teruji validitasnya. Sebelum menggunakan informasi yang 

diperoleh, seseorang perlu menguji apakah informasi itu dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya agar keputusan yang dibuat benar.  

Derasnya arus informasi melalui kemajuan teknologi dan informasi, maka 

berpengaruh terhadap banyaknya pilihan informasi sehingga memberikan peluang 

kepada semua orang dalam mencari dan menemukan informasi. Namun demikian 

ledakan informasi itu menimbulkan permasalahan, yaitu banyaknya orang yang 

kurang bisa memilih dan menyeleksi informasi dalam bentuk media elektronik, yang 

ternyata informasi itu tidak valid dan tidak akurat dan tentunya informasi itu tidak 

didasarkan oleh fakta dan kebenaran yang ada atau biasa disebut hoax. Jika ini terus 

dibiarkan dan tidak adanya pembelajaran literasi informasi maka akan terjadi 
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kesalahan dalam penerimaan dan penyampaian informasi yang ada.1 Dalam hal ini 

setiap orang harus memiliki keterampilan untuk mendapatkan informasi secara tepat 

dengan memanfaatkan alat penelusuran yang tersedia. Selain memiliki keterampilan, 

setiap orang juga dituntut harus memiliki kemampuan dalam mencari, menyaring, 

menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan secara efektif dan 

efesien, serta dapat mengembangkannya menjadi pengetahuan baru. Kemampuan ini 

lebih dikenal dengan istilah literasi informasi atau yang sering disingkat menjadi LI.  

Dalam Islampun mengajarkan bahwa seseorang yang mendapat atau 

menerima informasi maka perlu memilih kebenaran informasi tersebut. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS al „Hujurat/ 46: 6. 

َٰٓأيَُّهَا لةَٖ  ٱلَّرِيهَ  يَ  ا بِجَهَ  اْ أنَ تصُِيبىُاْ قَىۡمَُۢ  بِىَبَإٖ فَتبََيَّىىَُٰٓ
اْ إنِ جَآَٰءَكُمۡ فَاسِقُُۢ ءَامَىىَُٰٓ

دِمِيهَ فَتصُۡبِحُىاْ عَلَ   ٦ ى  مَا فعََلۡتمُۡ وَ 

Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

2 

Ada riwayat lain tentang sabab nuzul ayat ini. Namun, yang jelas, ia 

berpesan bahwa: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang 

                                                             

1Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.3. 

2Departemen Agama RI, Al Qur’an Al Karim dan Terjemahannya, (semarang: PT. Karya 
Toha Putra Semarang, 1995) h. 846. 
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fasik membawa suatu berita penting, maka bersungguh-sungguhlah mencari 

kejelasan, yakni telitilah kebenaran informasinya dengan menggunakan berbgai cara, 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan 

tentang keadaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya dengan segera 

menyebabkan kamu atas perbuatan kamu itu beberapa saat saja setelah terungkap hal 

yang sebenarnya menjadi orang-orang yang menyesal atas tindakan kamu keliru.3 

Literasi informasi yang meruapakan terjemahan dari information literacy 

dalam pengertian ringkas diartikan sebagai keberaksaraan informasi atau kemelekan 

informasi dan secara sederhana literasi informasi didefenisikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menemukan dan menggunakan informasi.4 literasi informasi juga 

dapat diartikan sebagai kesadaran akan kebutuhan informasi seseorang, 

mengidentifikasi, pengaksesan secara efektif dan efesien, mengevaluasi, dan 

menggabungkan informasi secara legal kedalam pengetahuan dan mengkombinasikan 

informasi itu, dengan kesadaran ini akan mendukung perkembangan proses 

pembelajaran sepanjang hayat atau long life education.5 Sejak tahun 1974, konsep 

literasi informasi telah diperkenalkan di Amerika oleh Paul Zurkowski. Makna dari 

konsep literasi informasi adalah orang yang terlatih untuk menggunakan sumber-

sumber informasi dalam menyelesaikan tugas mereka yang disebut juga sebagai 

literasi informasi. Literasi informasi dimaknai sebagai sebuah kecakapan yang mutlak 

                                                             

3M.Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah (Ciputat: Lentera Hati, 2009), vol,12,  h. 587-588. 

4Ida Farida dkk, information Literacy Skills: Dasar Pembelajaran Seumur Hidup (Jakarta: 
UIN Jakarta Press, 2005), h.30. 

5Mufida Alfi, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 20. 
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dibutuhkan oleh siapapun agar tidak tersesat dalam rimba informasi. Beberapa ahli 

mendefenisikan literasi informasi secara berbeda, namun esensinya adalah sama, 

yaitu memberikan pengetahuan kepada seseorang untuk mengenali kebutuhan 

informasi, mencari, menemukan, menganalisa, mengevaluasi dan 

mengkomunikasikan informasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.6 

Jadi, literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali 

kebutuhan informasi melalui berbagai alat penelusuran informasi secara efektif dan 

efesien. Yang kemudian informasi itu dihimpun dan dikomunikasikan. Kemampuan 

literasi sangat bermanfaat untuk pustakawan dan para civitas akademik di era 

globalisasi ini dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Penerapan literasi 

informasi telah membawa perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan 

universitas.  

Tugas seorang pustakawan bukan lagi sebagai penjaga buku, memantau 

peminjam dan pengembalian buku atau mengatur buku-buku di rak. Pustakawan saat 

ini dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya yang lebih penting dan strategis 

sebagai pekerja informasi professional yang mengelola informasi dari koleksi 

perpustakaan. Salah satu tugasnya yang berkaitan dengan hal ini adalah 

memperkenalkan kepada pemustaka tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan 

informasi. kegiatan literasi informasi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang belum 

mengenali dan memahami akan kebutuhan informasi untuk kepentingannya, serta 

belum dapat memanfaatkan alat penelusuran dan fasilitas yang disediakan oleh 

                                                             

6Marsudi Ag dkk, Seri Literasi Informasi Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi 
Secara Bertanggung jawab (Yogyakarta: Graha Ilmu 2016), h. 2 
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perpustakaan secara baik dan efesien. Selain itu pustakawan dapat memberikan 

kontribusi yang besar dalam membantu para pemustaka untuk mendukung 

kemampuannya dalam kegiatan literasi informasi ini. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai tempat 

menyediakan koleksi perpustakaan baik berupa buku bacaan maupun bahan 

multimedia, tidak hanya sebagai tempat atau ruang penyimpanan koleksi, tetapi 

perpustakaan juga menyediakan buku-buku referensi, ilmu kesehatan, ilmu 

pengetahuan dan lain-lain. Selain itu, perpustakaan juga menggunakan teknologi 

informasi terkini, sehingga memudahkan dalam hal pencarian buku, lokasi buku dan 

rekam jejak peminjaman. Dalam penelusuran atau menemukan informasi mahasiswa 

menggunakan berbagai media atau cara pada saat ini untuk menemukan informasi 

yang mereka butuhkan. Pemustaka perpustakaan tersebut masih kurang efektif dan 

efesien dalam penelusuran informasi yang mereka butuhkan pada saat ini. 

Literasi informasi menjadi sebuah keterampilan pustakawan yang penting di 

era global saat ini, sehingga literasi informasi bagi pustakawan tidak hanya ditandai 

sekedar melek huruf maupun hanya sekedar membaca saja. Namun sebenarnya 

aplikasinya lebih dari itu, karena sudah seharusnya penguasaan literasi informasi 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pustakawan, pustakawan harus menjadi 

manajer ilmu pengetahuan, karena setiap harinya bergelut dengan berbagai sumber 

informasi. menyikapi hal ini, maka mau tidak mau pustakawan harus bisa menelusuri 

informasi di perpustakaan baik manual maupun online.7 

                                                             

7Abdul karim Batubara, “Literasi Informasi di Perpustakaan”, Jurnal Iqra 8, No.1 (Mei 
2014): h. 47. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti lebih 

mendalam dengan menetapkan judul penelitian “Peran Pustakawan dalam 

Pengembangan Literasi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah peran pustakawan dalam 

pengembangan literasi informasi 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:  

a. Pengembangan literasi informasi. Pengembangan disini diartikan sebagai upaya 

meningkatkan mutu sesuatu agar dapat dipakai untuk keperluan dalam kehidupan 

masyarakat moderen.8 Sedangkan literasi informasi menurut American Library 

Association merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk 

menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, 

mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efktif.9 Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan pengembangan literasi adalah suatu usaha 

atau upaya meningkatkan mutu dan potensi serangkaian kemampuan seseorang 

                                                             

8Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta: Balai 
Pustaka, 2010), h. 746 

9Sitti Husaebah Pattah.,”Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah 2, no.2 
(Desember 2014): h. 120. 
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untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan menempatkan, 

mengevaluasi dan menggunakan informasi itu secar efektif 

b. Peran pustakawan. Peran disini di artikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa yang dibebangkan kepadanya.10 Sedangkan 

pustakawan di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 1 

menyatakan bahwa, “Pustakawan adalah sseorang yang memiliki kompetensi yang 

diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan 

perpustakaan”.
11 Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan peran 

pustakawan adalah sikap atau tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan 

pengelolaan dan layanan perpustakan 

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan peran pustakawan dalam 

pengembangan literasi informasi sangatlah dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

dari itu deskripsi fokus penelitian dapat divisualisasikan dalam bentuk matriks 

sebagai berikut : 

No. Fokus Penelitian Uraian Fokus 

1. Peran Pustakawan 

-  Edukator 

-  Manajer 

-  Administrator 

-  Supervisior 

                                                             

10Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta: Balai 
Pustaka, 2010), h. 751  

11Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 1, h. 3  
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2. 

Pengembangan Literasi 

Informasi 

-  Mengenali kebutuhan informasi 

-  Sarana Penelusuran informasi 

- Mengelola, Mengidentifikasi dan mengevaluasi 

sumber informasi 

- Publikasi 

- Teknologi 

Tabel 1: Uraian Deskripsi Fokus 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang dapat dijadikan pokok 

masalah yaitu: Peran pustakawan dalam pengembangan literasi informasi di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar?. Berangkat dari pokok masalah 

tersebut, maka di uraikan menjadi sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengembangan literasi informasi pada perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar ? 

2. Bagaimana peran pustakawan dalam pengembangan literasi lnformasi pada 

perpustakaan Universitas Muhammadiya Makassar ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini fokus pada peran pustakawan dalam pengembangan literasi 

informasi, setelah melakukan penelusuran dan menganalisis pada berbagai sumber 

referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain : 



9 
 

1. Azwar Muin dalam bukunya “ Information Literacy Skills : Strategi 

Penelusuran Informasi online”. Buku ini membahas mengenai literasi 

informasi : starategi penelusuran informasi online, dan memperkenalkan 

kepada pembaca beberapa situs-situs online karya tulis ilmiah buku ini juga 

mengajak para kaum terpelajar pada perguruan tinggi yang saat ini hidup di 

zaman internet untuk mempelajari keterampilan literasi informasi khusunya 

dalam hal strategi penelususran informasi online. Maka dari itu sangat 

dibutuhkan untuk mempelajari lebih banyak lagi mengenai literasi informasi 

khususnya pustakawan yang dapat menunjang kinerjanya12 yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini yaitu, buku ini hanya membahas bagaiman 

mengakses penelusuran informasi online lebih kepada keterampilan didalam 

memanfaatkan teknologi didalam menemukan informasi, sedangkan dalam 

penelitian ini membahas penelesuran online maupun tercetak, dan lebih 

banyak membahas mengenai keterampilan-keterampilan didalam literasi 

informasi 

2. Ag Marsudi dkk dalam bukunya “Mencari, Menemukan, dan Menggunakan 

Informasi secara bertanggung jawab”. Di dalam buku ini membahas acuan 

untuk mengimplementasikan literasi informasi di perpustakaan, buku ini 

dibingkai dari pengenalan akan literasi informasi, model literasi informasi, 

bimbingan literasi informasi. Keanekaragaman bentuk sumber informasi 

yang tersaji dan beredar jumlahnya sudah mencapai ribuan, jutaan, bahkan 

milyaran, itu kemudian tidak dapat kita olah informasi tersebut tanpa 

                                                             

12Azwar Muin, Information Literacy Skill: Strategi Penelusuran Informasi online, 
(Makassar:Alauddin University Press, 2013).  
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pengetahuan yang baik dalam bimbingan model dan penelusuran literasi 

informasi13 yang menjadi pembeda didalam penelitin ini yaitu, buku ini 

hanya membahas pengantar literasi informasi, tidak membahasa literasi 

informasi secara keseluruhan, di dalam buku ini juga membahasa mengenai 

plagiarisme, sitasi dan bibliografi yang tidak dibahasa di dalam penelitian ini 

3. Wiji Suwarno dalam bukunya “ILmu Perpustakaan dan Kode Etik 

Pustakawan”. Buku ini hasil studi kasus terhadap kode etik pustakawan di 

sebuah instansi perpustakaan, buku ini menjabarkan bagaiman pustakawan 

bersikap kepada penggunanya, sumber informasi didalamnya, instansi 

perpustakaan, rekan pustakawan, dan tentu saja kepada profesinya. Melalui 

buku ini diharapkan pustakawan dapat menjalankan fungsinya sebagai 

perantara sumber informasi dan pustakawan dapat mempertanggungjawabkan 

profesinya. Hal ini berkaitan dengan pengembangan kinerja pustakawan 

dimana dalam melakukan inovasi-inovasi baru sebagai pustakawan diera 

sekarang harus mengetahui dan mentaati kode etik pustakawan untuk 

menjadikan pedoman bagi perkembangan perpustakaan.14 

4. Alfi Mufida Ahmad dalam skripsinya “Peran Pustakawan Dalam 

Meningkatkan Literasi Informasi di SMA Labschool Kebayoran”. Penelitian 

ini membahas upaya apa saja yang dilakukan perpustakaan Labschool 

Kebayoran dalam meningkatkan literasi informasi dan untuk mengetahui 

manfaat apa yang diperoleh siswa dari peningkatan literasi informasi. 

                                                             

13Ag. Marsudi, Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi Secara Bertanggung 
Jawab, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016). 

14Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 
2015).  
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penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.15 

Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya fokus 

pada indikator dari standar atau model literasi informasi The Big6, penelitian 

ini fokus pada sekolah menengah atas bukan pada perguruan tinggi. 

5. Sitti Husebah Pattah dalam tulisannya “Literasi Informasi : Peningkatan 

Kompetensi Informasi dalam Proses Pembelajaran”.16Tulisan ini membahas 

tentang kemampuan literasi informasi yang harus di miliki setiap sivitas 

akademika, dengan memiliki keterampilan literasi ini berarti telah memiliki 

keahlian untuk menjadi pembelajar seumur hidup, tulisan ini juga membaha 

mengenai keterampilan-keterampilan yang terkait dengan akses dan 

pemanfaatan sumber informasi serta berbagai model literasi informasi dapat 

diterapkan perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi literasi informasi. 

Yang menjadi pembeda dalam peneliatan ini yaitu fokus dalam jurnal 

penelitian ini  lebih menekanka penggunaan teknologi dalam menemukan 

informasi, Yang berbasis internet, pemanfaatan kurikulum pembelajaran 

literasi.  

6. Abdul Karim Batubara dalam tulisannya “Literasi Informasi di 

Perpsutakaan”. Tulisan ini membahas mengenai literasi informasi yang 

mencakup pengetahuan dan kebutuhan informasi seseorang dan kemampuan 

untuk mengenali, mengetahui, mengevaluasi, mengorganisasi dan 

                                                             

15Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) 

16Sitti Husaebah Pattah.,”Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah 2, no.2 
(Desember 2014)  
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menciptakan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif untuk 

mengatasi isu atau masalah yang dihadapi seseorang. menguasai penelusuran 

literasi informasi yang menjadi sebuah terobosan baru dan tantangan ke 

depan bagi pustakawan.17 Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih menjelaskan metode 

pendidikan pemustaka sebagai program literasi informasi sedangkan di dalam 

penelitian ini lebih menekanka peran pustakawan dalam mengedukasi 

pemustaka di dalam keterampilan literasi informasi.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengembangan literasi informasi di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

b. Untuk mengetahui peran pustakawan dalam Pengembangan literasi informasi di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi 

sumber bacaan yang bermanfaat terutama kepada mahasiswa jurusan ilmu 

                                                             

17Abdul karim Batubara, “Literasi Informasi Di Perpustakaa”, Jurnal Iqra 8, no.1 (Mei 
2014) 
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perpustakaan dan pustakawan dalam pengembangan literasi informasi dan 

memberikan khazanah intelektual yang baru seiring dengan dinamika perkembangan 

dunia perpustakaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan 

sumbangsih pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pihak-

pihak pelaksana perpustakaan, terutama kepada pustakawan itu sendiri agar dapat 

menjadi pertimbangan dalam rangka kegiatan pengembangan literasi informasi di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Pengembangan Literasi Informasi 

Perkembangan literasi informasi di indonesia belum banyak mendapat 

perhatian yang serius, hal ini berbeda dengan keadaan di negara-negara lain sudah 

menjadi kebijakan yang harus dikuasai oleh masyarakatnya. Di indonesia literasi 

informasi mulai dibicarakan pada awal tahun dua ribuan, sebelum tahun tersebut yang 

lebih banyak dibicarakan di indonesia adalah buta huruf, buta aksara, dan rendahnya 

minat baca masyarakat. Berita di koran tempo pada sebelas februari 2013 

mencantumkan jumlah buta aksara atau buta huruf di indonesia pada usia sekolah 

mencapai sebelas juta angka ini menunjukkan bahwa di indonesia belum serius dalam 

menangani hak pendidikan dan berliterasi terhadap anak usia sekolah. 

 Landasan yang kokoh untuk menuju literasi informasi adalah budaya baca 

masyarakat, di indonesia literasi informasi mulai diperkenalkan kepada para 

pustakawan pada awal tahun 2000. Keadaan itu semakin dipertegas oleh perpustakaan 

Nasional RI sejak tahun 2005 yang mulai mengenalkan literasi informasi kepada 

pustakawan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dan umum melalui seminar 

dan lokakarya. Pada tahun 2006 UNESCO bekerja sama dengan perpustakaan 

Nasional RI dan pusat dokumentasi dan informasi ilmiah, LIPI, serta kementerian 

Negara riset dan teknologi menyelenggarakan lokakarya tentang literasi informasi 

yang ditunjukan untuk guru, pustakawan sekolah dan kepala sekolah. 

 Asosiasi pekerja informasi perpustakaan sekolah yang didirikan pada tahun 

2006 aktif dalam membina pustakawan sekolah sebagai anggota asosiasi dan 
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menjadikan pustakawan perpustakaan sekolah memahami konsep literasi informasi, 

disampin itu APISI mulai melakukan implementasi membangun kompetensi literasi 

informasi pada tingkat sekolah menengah. Departemen pendidikan nasional telah 

menyusun standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah melalui badan standar 

nasional pendidikan pada tahun 2007 dengan menetapkan literasi informasi sebagai 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perpustakaan sekolah. Pada 

tingkat pendidikan tinggi, beberapa universitas secara rutin telah menyelengarakan 

pendidikan literasi yang dilaksanakan terhadap mahasiswa baru permulaan masa 

kuliah. 

 Kegiatan  literasi informasi ini dilakukan, baik oleh universitas negeri maupun 

swasta yang telah menyadari peran strategis literasi informasi bagi mahasiswa dalam 

masa studinya dan juga meningkatkan jaminan mutu pendidikannya. Hasil dari 

program literasi program pendidikan literasi informasi belum dapat dilihat 

keberhasilannya karena masih dilakukan sebatas upaya pengenalan konsep literasi 

informasi kepada peserta didik. Tindakan ini merupakan rekomendasi mengenai 

pentingnya pendidikan pemustaka bagi pemakai perpustakaan, pustakawan pun mulai 

memperhatikan hubungan antara pendidikan pengguna, literasi informasi, dan 

pembelajaran seumur hidup. Pemikiran lebih lanjut adalah pustakawan harus 

mengajarkan pemakai tentang cara mengelola informasi untuk mencapai hasil 

optimal, sebaiknya materi tersebut terintegrasi dengan kurikulum di sekolah atau 

pendidikan tinggi, pustakawan juga mulai yakin terhadap peran perpustakaan dalam 

membantu pencapaian kemajuan pendidikan. 

 Untuk dapat mendukung kemajuan pendidikan, secara tegas perpustakaan 

harus menempatkan literasi informasi sebagai kombinasi antara perpustakaan dan isu 
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pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa harus dibantu agar 

menjadi pembelajar seumur hidup. Syrat yang harus dipenuhi adalah mahasiswa 

harus menjadi komsumen informasi secara efektif dan mampu mendapatkan 

informasi secara tepat untuk segala kebutuhan dalam kehidupan pribadi ataupun 

profesi mereka untuk itu mahasiswa harus paham terhadap literasi informasi. 

1.    Pengertian Pengembangan Literasi Informasi 

   Pengembangan di sini diartikan sebagai upaya meningkatkan mutu sesuatu 

agar dapat dipakai untuk keperluan dalam kehidupan masyarakat moderen.18 

Sedangkan literasi disini dikemukakan beberapa pendapat, secara umum literasi 

informasi diartikan sebagai kemelekan atau keberaksaraan informasi. Menurut Kamus 

Bahasa Inggris, literacy adalah kemelekan huruf atau kemampuan membaca dan 

information adalah informasi, jadi istilah literasi informasi adalah kemelekan 

terhadap informasi. Istilah ini masih sangat asing di tengah masyarakat, meskipun 

demikian istilah ini biasanya dihubungkan dengan kemampuan dalam penggunaan 

perpustakaan dan penggunaan teknologi informasi. 

Istilah literasi informasi pertama sekali diperkenalkan oleh Paul G. Zurkowski, 

pimpinan American Information Industry Association pada tahun 1974 dalam 

proposalnya yang ditujukan kepada The National Commission of libraries and 

Information Science di Amerika Serikat. Paul G. Zurkowski menggunakan ungkapan 

tersebut menggambarkan “teknik dan kemampuan” yaitu Literasi Informasi, yaitu 

kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat-alat informasi serta sumber-sumber 

primer untuk memecahkan masalah mereka. Istilah literasi informasi ini mencakup 

                                                             

18Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta: Balai 
Pustaka, 2010), h. 746 
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computer literacy, library skill dan critical thinking sebagai pendukung terhadap 

perkembangan literasi informasi19 

American Library Association mendefenisikan literasi informasi :is a set of 

abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the 

ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information yang berarti 

seperangkat kemampuan yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, 

mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.20 Selanjutnya 

pengertian literasi informasi menurut UNESCO bahwa literasi informasi adalah 

kemampuan untuk belajar terus-menerus, secara terperinci, literasi informasi 

merupakan kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan 

mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, memanfaatkan 

serta mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis.21 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Pengembangan 

literasi informasi merupakan suatu usaha atau upaya meningkatkan mutu dan potensi 

serangkaian kemampuan seseorang untuk mampuan dalam menemukan informasi, 

memilih informasi, mengevaluasi informasi, yang kemudian informasi itu 

dikomunikasikan agar dapat dimanfaatkan secara efektif termasuk pulah di dalamnya 

kemampuan dalam penelusuran informasi digital. Perpustakaan menyediakan 

                                                             

19Sitti Husaebah Pattah.,”Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah 2, no.2 
(Desember 2014): h. 118. 

20Azwar Muin, Information Literacy Skill: Strategi Penelusuran Informasi online, 
(Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 9. 

21Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 20. 
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berbagai macam ilmu yang dibutuhkan, olehnya itu perpustakaan sering disebut 

sebagai gudang ilmu pengetahuan yang mudah untuk diakses. Literasi informasi atau 

Information literacy dikenal dalam berbagai istilah diantaranya : 

a. Orientasi perpustakaan (library orientation) 

b. Intruksi bibliografi (bibliographic instruction) 

c. Pendidikan pengguna (user education) 

d. Instruksi perpustakaan (library instraction) 

e. Keterampilan belajar (study skiil) 

f. Keterampilan peneliti (research skill) 

g. Pendidikan literasi informasi (information literacy education). 

 Istilah-istilah tersebut meskipun berbeda, namun memiliki esensi yang sama 

dan cenderung digunakan dalam konteks pendidikan, oleh karena itu, literasi 

informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan 

atau pembelajaran. Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat diperlukan 

dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, 

terdapat beberapa kriteria dalam literasi informasi, kriteria literasi informasi sebagai 

berikut: 

a. Skill and knowledge (kemampuan dan pengetahuan) 

Literasi informasi dimulai dengan sebuah pengetahuan mengenai sumber 

informasi dan peralatan dalam memperoleh informasi, misalnya indeks untuk 

mengakses informasi, kemampuan dibutuhkan untuk menentukan strategi dan 

teknik apa yang digunakan dalam mengakses informasi ketika informasi 

dibutuhkan. 



19 
 

b. Attitudes (sikap) 

Karakteristik yang kedua adalah sikap. Sikap ini meliputi ketekunan, perhatian 

secara detail, dan keragu-raguan (misalnya penyebab menerima informasi yang 

diperoleh) 

c. Time and labor intensive (waktu dan intensitas penggunaan) 

Salah satu karakteristik yang paling penting adalah waktu dan penggunaan 

informasi. Kegunaan dari kemampuan ini adalah mengetahui apakah informasi 

digunakan secara efektif atau tidak 

d. Need driven (pengendali kebutuhan) 

Maksudnya adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi informasi yang akan 

dicari dan bagaimana memecahkan masalah dalam pencarian dan penggunaan 

informasi 

e. Komputer literacy (literasi komputer) 

Karakteristik yang dibutuhkan dalam mendukung kemampuan literasi yaitu 

bagaimana menggunakan teknologi komputer dalam mencari informasi. 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa apabilah kriteria 

tersebut dapat terpenuhi oleh seseorang ataupun suatu negara, tingkat 

keterpakaian terhadap informasi. Namun untuk memenuhi kriteria tersebut, 

diperlukannya bantuan pustkawan oleh karena itu pustakawan juga harus 

mengerti kriteria tersebut dan menguasai literasi informasi 

f. Keterampilan literasi informasi 

Literasi sangat diperlukan agar dapat hidup sukses dan berhasil dalam era 

masyarakat informasi dan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi di 

dunia pendidikan. Dengan demikian literasi informasi, seseorang akan terus 
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belajar untuk memperoleh informasi dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan 

baru 

2.    Manfaat Literasi Informasi  

 Manfaat literasi informasi menurut Adam dalam buku Modul Universitas 

Terbuka yaitu sebagai berikut: 

a. Membantu mengambil keputusan. Literasi informasi sangat berperan dalam 

membantu menyelesaikan persoalan, untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan masalah, seseorang harus memiliki informasi tentang keputusan 

yang akan diambil. 

b. Menjadi manusia pembelajar di era informasi, kemampuan literasi informasi 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang 

menjadi manusia pembelajar, semakin terampil seseorang mencari, menemukan, 

mengevaluasi, dan menggunakan informasi, semakin terbukalah kesempatan untuk 

selalu melakukan pembelajaran secara mandiri. 

c. Menciptakan pengetahuan baru. Seseorang dikatakan telah berhasil dalam belajar 

apabila mampu menciptakan pengetahuan baru, seseorang dengan kemampuan 

literasi informasi akan memiliki keterampilan memilih informasi mana yang benar 

dan mana yang salah sehingga tidak mudah percaya dengan informasi yang 

diperoleh. 

 Adapun manfaat literasi informasi menurut Hancock yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk Pelajar 
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Peserta didik dan pengajaran dapat menguasai pelajaran dalam proses belajar 

mengajar dan siswa tidak akan tergantung kepada guru karena dapat belajar secara 

mandiri dengan kemampuan literasi informasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat 

dari penampilan dan kegiatan mereka dilingkunga belajar. Peserta didik yang 

literat juga berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara 

penggunaan sumber-sumber informasi. 

b. Untuk Masyarakat 

Literasi informasi bagi masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

dan dalam lingkungan pekerjaan. Mereka mengidentifikasi informasi yang paling 

berguna saat membuat keputusan, misalnya saat mencari bisnis atau mengelola 

bisnis dan berbagai informasi dengan orang lain. 

c. Untuk Pekerja 

Kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup  dalam dunia 

pekerjaan karena dunia saat ini dipenuhi dengan informasi sehingga pekerja harus 

mampu menyortir dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Bagi pekerja, 

literasi informasi akan mendukung pelaksanaan pekerjaan serta memecahkan 

berbagai masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi dalam membuat kebijakan.22 

 Manfaat literasi informasi untuk perguruan tinggi menurut Iskandar : 

1) Memberikan keterampilan yaitu memanfaatkan sumber referensi, apa ketentuan 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perpustakaan 

2) Memberikan pengetahuan untuk bekal awal yang diberikan terhadap pemustaka 

untuk mengenal jenis-jenis, sumber informasi yang tersedia maupun pengetahuan 

                                                             

22Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 22. 
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terhadap layanan dn fasilitas perpustakaan termasuk pengetahuan terhadap basis 

data, opac, penelususran online seperti E-Book, E-jurnal dan lainnya. 

3) Memberikan pemahaman yaitu paham tentang cara menemukan sumber informasi 

yang tersedia, cara penyusunan, dan pemahaman dalam pengaturan sumber 

informasi dan menggunakan media penelusuran yng ada 

4) Memberikan kreatifitas yaitu kemampuan mengidentifikasi informasi secara tepat 

sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah23 

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas, dapat dikatakan 

bahwa literasi informasi bermanfaat di era informasi untuk semua kalangan, baik 

dalam lingkungan pendidikan, pekerja, maupun dalam lingkungan masyarakat, setiap 

orang yang memiliki kemampuan literasi informasi dapat menciptakan pengetahuan 

baru. Iadapat mengavluasi dan menggabungkannya dengan pengetahuan sebelumnya 

yang telah dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara efesien dalam pengambilan 

keputusan ketika menghadapi berbagai persoalan atau dalam pengambilan suatu 

keputusan. 

3.    Tujuan Literasi Informasi 

Literasi informasi tampaknya sudah tidak dapat ditawar lagi. Setiap orang 

perlu memiliki kemampuan literasi informasi. Erwina, menyampaikan bahwa “tujuan 

literasi informasi ini adalah untuk mempersiapkan individu agar mampu melakukan 

pembelajaran seumur hidup, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan 

meningkatkan kemampuan individu untuk mengevaluasi informasi di tengah ledakan 

                                                             
23Iskandar, “Literasi Informasi : Perspektif Pustakawan”, Jupiter  xv ( 2016): h. 12 
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informasi serta meningkatkan kemampuan pengguna informasi yang lebih efesien dan 

efektif yang relevan secara etis, legal, dan juga dapat menghindari plagiat. Literasi 

informasi sangat berperan aktif dan dapat dijadikan pembelajaran untuk 

mengekspresikan ide, membangun argumentasi, mempelajari hal baru, dan 

mengindentifikasi kebenaran informasi serta menolak informasi atau pendapat yang 

salah.” 

Purwono juga menyampaikan, di dunia pendidikan literasi informasi lebih 

dirasakan besar manfaatnya, “tujuan dari literasi informasi adalah agar mahasiswa 

mendapatkan pemahaman betapa pentingnya informasi dan teknologi informasi 

dalam proses pembelajaran, karier, kehidupan peribadinya, dan mendorong 

mahasiswa agar lebih cakap di lingkungan masyarakat informasi. literasi informasi 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi sarjana yang unggul, faham 

kualitas dan manfaat kesarjanaannya, faham akan keadaan masyrakat yang kaya 

informasi, dan memanfaatkan berbagi jenis sumber informasi dan teknologi untuk 

memproses informasi sesuai kerjanaan dan kehidupannya.”
24 

Dari beberapa pendapat yang diuraikan di atas dapat dikatakan tujuan literasi 

informasi yaitu untuk mempersiapkan individu agar mampu melakukan pembelajaran 

seumur hidup, dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu dalam 

mengevaluasi informasi ditengah ledakan informasi serta meningkatkan kemampuan 

pengguna informasi agar lebih efesien. 

 

                                                             

24Ag. Marsudi, Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi Secara Bertanggung 
Jawab, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h.3-4. 
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4.    Model-model Keterampilan Literasi Informasi 

Keberagaman pemahaman mengenai literasi informasi menjadi latar 

belakang berkembangnya model literasi informasi, model literasi informasi 

berkembang pesat sejak diperkenalkannya konsep literasi informasi. Model-model 

literasi sebagian ada yang dapat diakses secara komersial (berbayar), sebagaian lainya 

tersedia secara gratis yang dapat diperoleh di internet. Berikut adalah beberapa model 

yang representatif atau sudah dikenal dan dapat diterapkan untuk meningkatkan 

keterampilan literasi informasi : 

a. The Big 6 

The Big 6 adalah model literasi informasi yang dikembangkan oleh 

Michael B. Eisenberg dan Robert E. Berkowitz pada tahun 1987. Model The Big6 ini 

merupakan model pemecahan masalah informasi melalui pendekatan terhadap 

perpustakaan dan pengajaran berbagai keterampilan informasi. model ini telah 

diterima secara luas dan banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Literasi informasi 

terdiri atas enam keterampilan dan dua belas langkah (setiap keterampilan terdiri atas 

dua langkah) seperti di sajikan dalam table berikut :25 

 

 

 

 

 

 

                                                             

25Azwar Muin, Information Literacy Skill: Strategi Penelusuran Informasi online, 
(Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 12. 
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Tabel 2. Keterempilan Literasi The Big6 

 

6 Keterampilan 12 langkah 

1. 
Perumusan masalah 1. Merumuskan masalah 

2. Mengidentifikasi informasi yang 

diperlukan 

2. 
Strategi Pencarian 3. Menentukan sumber 

4. Memilih sumber terbaik 

3. Alokasi dan akses 
5. Mengalokasi sumber secara 

intelektual dan fisik 

6. Menemukan informasi di dalam 

sumber tersebut 

4. 
Pemanfaatan informasi 7. Membaca, mendengar, meraba dan 

sebagainya 

8. Mengekstraksi informasi yang relevan 

5. 
Sintesis 9. Mengorganisasikan informasi dari 

berbagai sumber 

10. Mempresentasikan informasi tersebut 

6. 
Evaluasi 11. Mengavaluasi hasil (efektivitas) 

12. Mengevaluasi proses (efisiensi) 

b. Empowering 8 
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Empowering 8 adalah model literasi informasi yang merupakan hasil dari 

dua workshop: yang pertama di Kolombo (Sri Lanka) bulan November 2004 (oleh 

Indian Library Association), dan yang ke dua di Patiala (India) bulan November 2005 

(International Workshop on Information Skill for Learning Empowering 8). 

Workshop ini dihadiri oleh sepuluh negara, yaitu Banglades, Indonesia, India, 

Maldiva, Malysia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Muangthai, dan Vietnam. 

Empowering8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based 

learning, Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk: 

1. Identifikasi subjek atau topic, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis 

sumber 

2. Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topic 

3. Seleksi dan merekam informasi yang relevan, dan mengumpulkan kutipan-kutipan 

yang sesuai 

4. Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, 

membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk 

membandingkan dan mengontraksi informasi 

5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan 

daftar pustaka 

6. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan 

7. Penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain 
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8. Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang 

akandatang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai 

situasi.26 

c. Pathways to Knowledge Model 

Model ini dikembangkan oleh Marjorie Pappas dan Ann Tepe. Pathways to 

Knowledge Model ini didesain untuk digunakan oleh para siswa dan guru sebagai 

model literasi informasi, para pustakawan melalui model ini berupaya 

mengembangkan suatu perencaan untuk mengitegrasikan keterampilan literasi 

informasi kedalam kurikulum. 

Dasar dari model literasi informasi ini terdiri dari langkah-langkah umum 

berikut ini: 

1. Appreciation and enjoyment (Apresiasi dan Menikmati). 

2. Presearch (persiapan pencarian) 

3. Search (pencarian). 

4. Interpretation (penerjemahan). 

5. Communication (komunikasi). 

6. Evaluation (evaluasi).27 

d. Plus Model 

Plus Model adalah model literasi informasi yang sangat cocok digunakan 

dalam dunia pendidikan khusunya di sekolah. Plus merupakan singkatan dari 

                                                             

26Ag. Marsudi, Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi Secara Bertanggung 
Jawab, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h 6-7. 

27Azwar Muin, Information Literacy Skill: Strategi Penelusuran Informasi online, 
(Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 14. 
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“Purpose Location Use Self-evaluation” yang mudah diingat oleh para pemustaka. 

Model Plus dibagi dalam empat bagian utama yaitu sebagai berikut: 

1. Purpose, mengidentifikasi tujuan dari tugas atau penelitian atau investigasi: 

identifikasi informasi yang diperlukan, mempelajari kerangka pertanyaan 

penelitian, rencanakan penelitian dengan menggunakan diagram atau heandings, 

indentifikasi kata kunci. 

2. Location, menemukan sumber informasi yang relevan dengan tujuan: memilih 

media informasi yang sesuai dan menemukan informasi dengan menggunakan 

katalog perpustakaan, indeks, pangkalan data, CD-Rom, atau search engines. 

3. Use, memilih dan memilah informasi dan gagasan, membaca untuk mencari 

informasi, mencatat dan melakukan presentasi: evaluasi kualitas atau relevansi 

informasi yang telah ditemukan, baca sepintas (skimming and scanning) informasi, 

presentasikan dan komunikasikan informasi. 

4. Self-evaluation, bagaimana siswa menilai performanya dalam menerapkan 

keterampilan informasi untuk tugasnya dan apakah mereka belajar untuk masa 

depan: refleksikan apa-apa yang telah dipelajari dan kesimpulan yang didasrkan 

pada informasi yang ditemukan, bawahlah orang untuk mengaudit keterampilan 

informasi, identifikasi keberhasilan strategi keterampilan informasi.28 

 Dari berbagai model-model literasi informasi yang dikenal saat ini 

sebenarnya masih banyak lagi model mengenai keterampilan dalam literasi informasi. 

Model-model literasi di atas yang nampaknya paling sering digunakan dalam 

                                                             

28Ag. Marsudi, Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi Secara Bertanggung 
Jawab, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h 5. 
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bimbingan atau pembelajaran literasi informasi di tingkat sekolah dan perguruan 

tinggi. 

5. Standar Kompetensi Literasi Informasi Perguruan Tinggi 

Literasi informasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri dalam rangka 

belajar seumur hidup. Ketika seseorang bermaksud meningkatkan taraf hidupnya, 

maka dia memerlukan sesuatu yang lebih dari dirinya yaitu perkembangan diri, baik 

keterampilan, pendidikan, atau kinerja yang lebih baik. Proses untuk menjadi lebih 

adalah sesuatu yang dapat dicapai melalui proses belajar, kemampuan untuk dapat 

belajar secara mandiri akan membuat proses yang dilalui lebih mudah dengan bekal 

kemampuan literasi informasi.29keterampilan yang baru hanya dapat diperoleh 

dengan menjalani proses belajar, dalam proses belajar itupun memerlukan informasi 

yang tepat dan benar. Bagi mahasiswa kemampuan ini akan menentukan banyaknya 

informasi yang dapat diserap, dan lebih dari itu mahasiswa makin mampu 

menyelesaikan masalah secara logis dan kritis serta tidak mudah diperdaya oleh 

informasi yang diterimanya tanpa evaluasi. Untuk itu diperlukan standar kompetensi 

literasi informasi yang perlu dipelajari, lembaga profesi perpustakaan dan informasi 

di amerika yaitu Association of Collage and Research Libraries atau biasa disebut 

(ACRL) yang merupakan salah satu divisi dari American Library Association (ALA) 

telah merumuskan standar literasi informasi dengan nama Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education. Standar ini telah mendapatkan 

pengesahan dari para professional dan asosiasi akreditasi di perguruan tinggi. 

                                                             

29Azwar Muin, Information Literacy Skill: Strategi Penelusuran Informasi online, 
(Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 22.  
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Standar kompetensi literasi informasi untuk pendidikan tinggi menyediakan 

kerangka kerja untuk mengidentifikasi individu yang memiliki kompetensi informasi, 

dalam kompetensi ini ada lima standard dengan dua puluh dua indikator kinerja. 

Standar ini berfokus pada kebutuhan mahasiswa di perguruan tinggi. Menurut 

Association of Collage and Research Libraries. Dalam Information Literacy 

Competency Standar for Higher education, siswa yang memiliki keterampilan dalam 

literasi informasi akan memiliki kemampuan standard sebagai berikut.30 

a. Menentukan batas informasi yang butuhkan 

b. Mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien 

c. Mengevaluasi informasi dan sumber-sumber informasi dengan kritis 

d. Memadukan sejumlah informasi yang terpilih menjadi dasar pengetahuan 

seseorang 

e. Menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu 

f. Mengerti masalah ekonomi, hukum, dan sosial hubungan dengan pengguna 

informasi, serta mengakses infromasi secara etis dan legal. 

Adapun Lima komponen dan dua puluh dua indikator kinerja dari Information 

Literacy Standard for Higher Education adalah sebagai berikut:31 

a. Standar satu. Mahasiswa yang information literate menentukan kebutuhan 

informasi 

                                                             

30Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 25. 

31Sitti Husaebah Pattah.,”Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah 2 No.2 
(Desember 2014): h. 122-123. 
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1) Indikator kinerja satu. Mahasiswa yang information literate menggunakan 

gagasannya mengenai informasi yang dibutuhkan 

2) Indikator kinerja dua. Mahasiswa yang information literate mengidentifikasi 

berbagai jenis sumber informasi yang potensial 

3) Indikator kinerja tiga. Mahasiswa yang information literate mempertimbangkan 

nilai dan manfaat informasi yang diterima 

4) Indikator kinerja empat. Mahasiswa yang information literate mengevaluasi 

kembali sifat dan tingkat kebutuhan informasi 

b. Standard dua. Mahasiswa yang information literate mengakses informasi yang 

dibutuhkan secara efisien dan efektif 

1) Indikator kinerja satu. Mahasiswa yang information literate memilih metode 

atau system temu kembali informasi yang paling cocok untuk mengakses 

informasi yang dibutuhkan 

2) Indikator kinerja dua. Mahaiswa yang information literate membuat dan 

mengerjakan desain strategi penelusuran yang efektif 

3) Indikator kinerja tiga. Mahasiswa yang information literate menemukan 

kembali informasi online atau manual dengan menggunakan berbagai metode 

4) Indikator kinerja empat. Mahasiswa yang information literate menyeleksi 

strategi pencarian informasi jika dibutuhkan 

5) Indikator kinerja lima. Mahasiswa yang information literate menyeleksi, 

menyimpan dan mengolah informasi dan sumber informasi 

c. Standard tiga. Mahasiswa yang information literate mengevaluasi informasi dan 

sumber informasi secara kritis dan menggabungkan informasi terpilih ke dalam 

pengetahuan sebelumnya. 
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1) Indikator kinerja satu. Mahasiswa yang information literate merangkum 

informasi utama dari informasi yang dikumpulkan 

2) Indikator kinerja dua. Mahasiswa yang information literate mengeluarkan dan 

menggunakan kriteria untuk mengevaluasi informasi dan sumber informasi 

3) Indikator kinerja tiga. Mahasiswa yang information literate menyatukan 

gagasan utama untuk membuat konsep baru 

4) Indikator kinerja empat. Mahasiswa yang information literate membandingkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya untuk menentukan nilai 

tambah, pertentangan, atau karakteristik lain dari informasi. 

5) Indikator kinerja lima. Mahasiswa yang information literate menetapkan apakah 

pengetahuan baru tersebut berpengaruh terhadap nilai individu dan mengambil 

langkah untuk perbedaan tersebut. 

6) Indikator kinerja enam. Mahasiswa yang information literate menyetujui 

pemahaman dan penafsiran orang lain atau para ahli mengenai informasi 

dengan cara berdiskusi 

7) Indikator kinerja tujuh. Mahasiswa yang information literate menetapkan 

apakah pertanyaan awal dapat diperbaiki 

d. Standard empat. Mahasiswa yang information literate sebagai individu atau 

anggota kelompok menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan 

tujuan tertentu. 

1) Indikator kinerja satu. Mahasiswa yang information literate menggunakan 

informasi yang baru dan informasi sebelumnya untuk merencanakan dan 

menciptakan hasil penelitian atau kinerja. 



33 
 

2) Indikator kinerja dua. Mahasiswa yang information literate memperbaiki proses 

pengembangan untuk hasil atau kinerja 

3) Indikator kinerja tiga. Mahasiswa yang information literate menyampaikan 

hasil atau kinerja secara efektif kepada orang lain. 

e. Standard lima. Mahasiswa yang information literate memahami aspek hokum, 

sosial, ekonomi, yang berkaitan dengan penggunaan dan akses informasi secara 

etika dan legal 

1) Indikator kinerja satu. Mahasiswa yang information literate memahami 

berbagai etika, hukum, aspek sosial ekonomi yang melingkupi informasi dan 

teknologi informasi 

2) Indikator kinerja dua. Mahasiswa yang information literate mengikuti hukum, 

peraturan, kebijakan institusi, etika yang berhubungan dengan akses dan 

penggunaan informasi. 

3) Indikator kinerja tiga. Mahasiswa yang information literate menyatakan dalam 

penggunaan informasi sumber informasi dalam menyampaikan hasil atau 

kinerja. 

6. Program Literasi Informasi  

Literasi informasi di dunia akademis sangat penting sehingga peran 

pustakawan dalam pencapaian misi belajar mengajar di perguruan tinggi menjadi 

penting.Oleh karna itu munculla program literasi yang berkaitan dengan keterampilan 

menggunakan dan memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu 

komponen perguruan tinggi, perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diantaranya 

membuat program peningkatan information skills atau information literacy bagi 

pemakai yang lebih mengarah pada pembentukan mereka untuk melek informasi.  di 
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sini perpustakaan memiliki peran penting melalui pengajaran information skills yang 

dapat diimplementasikan dalam program literasi informasi. 

Program literasi informasi di perguruan tinggi bisa di realisasikan dalam 

beberapa kegiatan yaitu:32 

a. Pengembangan kurikulum yang dilakukan di perguran tinggi 

Keterlibatan perpustakaan dalam pengembangan kurikulum harus 

diimplementasikan melalui program pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum 

dan ditujukan untuk membentuk mahasiswa yang melek di bidang informasi untuk itu 

menurut Regains perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan fakultas dalam 

implementasi kegiatan information skills dalam kurikulum. Ia menganggap bahwa 

pustakawan seharusnya berperan sebagai spesialis subyek untuk itu menyarankan 

perpustakaan menjadi penghubung subyek dan spesialisasi. 

b. Mengajarkan pemakai tentang bagaimana orang yang memiliki information skills 

dalam penelusuran informasi. 

Menurut Ragains mengajarkan kepada pemakai bagaimana orang yang 

memiliki information skills dalam penelusuran informasi itu dapat diimplementasikan 

dalam program literasi yaitu bagaimana mereka merumuskan sebuah penelusuran 

tentang sebuah topik, melakukan penelusuran dan menilai hasil yang diperoleh, 

memodifikasi penelusuran dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih luas, 

membatasi hasil penelusuran berdasarkan tanggal dan bahasa, mengevaluasi 

                                                             

32Sitti Husaebah Pattah.,”Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah 2 No.2 
(Desember  2014): h. 125-126. 
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modifikasi penelusuran yang telah dilakukan serta starategi pembatasan hasil 

penelusuran, mengirim hasil penelusran dan menentukan keluasan sumber-sumber 

pada sebuah topik. 

c. Pendidikan pemakai 

Pendidikan pemakai atau seringkali disebut user education adalah suatu 

proses di mana pemakai perpustakaan pertama-tama disadarkan oleh luasnya, dan 

jumlah sumber-sumber perpustakaan, jasa layanan, dan sumber informasi yang 

tersedia bagi pemakai, dan kedua diajarkan bagaimana menggunakan sumber 

perpustakaan, jasa layanan, dan sumber informasi tersebut yang tujuannya untuk 

mengenalkan keberadaan perpustakaan, menjelaskan mekanisme penelusuran 

informasi serta mengajarkan pemakai bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang 

tersedia.33 

d. Kegiatan Insidental 

 Pada kegiatan ini siswa diajarkan cara menelusur informasi melalui berbagai 

system temu kembali informasi agar dapat menggunakannya dengan baik dan tidak 

mengalami kesulitan. Alat sistem temu kembali informasi seperti katalog, dan 

bibliografi.34 

Dalam membentuk masyarakat informasi, pustakawan harus terlebih dahulu 

memahami bahwa setidaknya ada dua kategori masyrakat dalam melihat informasi 

                                                             

33Abdul karim Batubara, “Literasi Informasi di Perpustakaa”, Jurnal Iqra 9 No.1 ( Mei 
2015): h. 51. 

34Alfi Mufida Ahmad, Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di SMA 
LABSCHOOL KEBAYORAN (Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan 
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 29. 
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sebagai kebutuhan yaitu masyrakat pra informasi, dan masyrakat informasi. Maka 

peran yang dilakukan pustakawan kepada dua kategori masyarakat ini akan berbeda. 

Bagi masyarakat pra informasi, pustakawan dapat melakukan hal-hal berikut di 

perpustakaan dan wilayah kerja perpustakaannya masing-masing, yaitu:35 

1. Menyelenggarakan sosialiasasi perpustakaan 

2. Membuat gerakan literasi masyarakat 

3. Melakasanakan pendidikan pemustaka 

4. Memberdayakan perpustakaan masyarakat 

5. Perpustakaan meningkatkan ketersediaan bahan perpustakaan terbaru dan bermutu 

6. Menyelenggarakan perpustakaan keliling 

Apabilah layanan ini dilakasanakan secara maksimal maka seluruh lapisan 

masyarakat dimanapun mereka berada akan merasakan layanan perpustakaan, 

sehingga kebutuhan mereka akan informasi dapat terpenuhi disamping itu sebagai 

pembelajaran literasi informasi. Adapun bagi masyarakat atau pemustaka yang telah 

masuk pada kategori masyarakat informasi, maka langkah-langkah berikut dapat 

dilakukan pustakawan yaitu: 

1. Menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bersifat interaktif dan multimedia 

2. Menyediakan fasilitas yang mendukung gaya hidup masyrakat informasi 

3. Menyelenggarakan promosi dan sosialisasi layanan perpustakaan. 

                                                             

35Budiman Muslim, Pustakawan dan Perannya dalam Literasi Informasi (Solok: Jurnal Imam 
Bonjol, Vol. 1, No. 2, September, 2017), h. 145. 
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Dari beberapa program literasi yang disebutkan di atas merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan oleh perpustakaan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi informasi dalam proses pembelajaran literasi informasi. 

Dismpin itu juga ada beberapa literasi yang dapat mendukung literasi 

informasi di perpustakaan, yaitu: 

1. Literasi perpustakaan (library Literacy) 

Literasi perpustakaan membantu seseorang menjadi pemustaka yang mandiri dan 

mampu untuk menerapkan, menetapkan, menempatkan, mengambil dan 

menemukan kembali informasi sesuai dengan kebutuhannya. Literasi informasi 

membuat pemustaka dapat dengan mudah mencari literatur atu bahan-bahan 

rujukan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk memecahkan 

masalah. 

2. Literasi visual (visual Literacy)  

Diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan gambar, 

termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar dan menjelaskan istilah yang 

digambarkan. Literasi visual menjadikan setiap pemustaka mampu membaca 

gambar sesuai dengan tema atau keadaan sehingga memudahkan dalam 

pemahaman untuk mencari ide dan solusi 

3. Literasi media (Media Literacy) 

Didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menghasilkan informasi untuk hasil yang spesifik. Literasi media merupakan 

solusi pengambilan keputusan dengan bantuan media 

4. Literasi komputer (computer Literacy) 
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Secara umum diartikan akrab dengan menciptakan dan memanipulasi dokumen, 

serta akrab dengan email dan internet. Literasi komputer merupakan solusi cepat 

mengetahui informasi terbaru, atau perkembangan pengetahuan dan teknik 

komunikasi online 

5. Literasi jaringan (Network Literacy) 

Adalah kemampuan untuk menentukan lokasi akses dan menggunakan informasi 

dalam lingkungan jaringan pada tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Literasi jaringan sering juga disebut dengan peralatan atau perangkat akses 

internet, atau sistem komunikasi berbasis jaringan.36 

B.  Peran Pustakawan 

1.   Pengertian Peran Pustakawan 

Peran disini di artikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa yang dibebangkan kepadanya.37 Sedangkan pustakawan di 

dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 1 menyatakan bahwa, 

“Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan”.
38 Dari pengertian 

                                                             
36Iskandar, Literasi Informasi : Perspektif Pustakawan (Makassar : Jupiter, vol xv 2016), h. 

11 

37Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2010), h. 751  

38Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 1, h. 3  



39 
 

di atas, maka dapat disimpulkan peran pustakawan adalah sikap atau tindakan yang 

dilakukan seseorang dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakan. 

Perpustakaan bukanlah suatu tempat penyimpanan informasi yang bekerja 

secara otomatis yang kemudian membuka layanan kepada pemakainya, suatu hal 

yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas layanan adalah sumber daya 

manusia yang terdapat di perpustakaan, dalam hal ini pustakawan dan staff 

perpustakaan. Menurut Hermawan peran pustakawan dalam melayani pemustaka 

sangat beragam, misalnya pada lembaga pendidikan seperti Perpustakaan Sekolah, di 

samping berperan sebagai pustakawan dapat pula berperan sebagai guru, di perguruan 

tinggi dapat pula berperan sebagai dosen peneliti, di perpustakaan khusus di samping 

sebagai pustakawan dapat pula sebagai peneliti, minimal sebagai mitra peneliti. 

Dalam banyak hal pustakawan memainkan berbagai peran (berperan ganda) yang 

dapat disingkat dengan akronim EMAS dengan rincian sebagai berikut: 

1. Edukator 

    Sebagai educator (pendidik), pustakawan dalam melaksanakan tugasnya 

harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik, pustakawan harus 

melaksanakan fungsi pendidik yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik 

adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan 

berfikir dan melatih membina dan mengembangkan keterampilan. Oleh karenanya, 

pustakawan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih mengembangkan, baik para 

pegawai maupun para pengguna jasa yang didalamnya. Sebagai seorang pustakawan 

pendidik, pustakawan harus juga  memahami prinsip-prinsip yang dikembangkan 
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oleh Ki Hajar Dewantara yaitu: “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, 

tut wuri handayani” yang artinya sebagai berikut: 

a. Ing ngarsasung tulada artinya harus mampu lewat sikap dan perbuatan menjadi 

dirinya sebagai pola anutan dan ikutan orang-orang yang dilayaninya. 

b. Ing madya mangun karsa artinya harus mampu membangkitkan semangat 

berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dilayaninya. 

c. Tut wuri handayani artinya harus mampu mendorong orang-orang yang 

dilayaninya agar berani berjalan didepan dan sanggup bertanggung jawab. 

2. Manajer 

    Pada hakikatnya pustakawan adalah “manajer informasi” yang mengelola 

informasi pada satu sisi lain. Informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai 

wadah yang jumlah selalu bertambah harus dikelola dengan baik. 

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. Supervisior 

    Sebagai supervisor pustakawan harus: a). Dapat melaksanakan pembinaan 

professional, untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama 

pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan peningkatan semangat kerja dan 

kebersamaan. b). Dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan, baik 
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rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayaninya. c). Mempunyai 

wawasan yang luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-

hambatan, serta bersikap sabar, tetapi tegas, adil, objektif dalam melaksanakan 

tugasnya. d). Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun dengan 

parapembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala, sehingga 

mampu menigkatkan kinerja unit organisasinya.39 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pustakawan memiliki 

banyak peran, yaitu sebagai edukator, manager, pustakawan juga berperan sebagai 

pengayak sumber informasi, sebagai teknisi untuk pengembangan perpustakaan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan. 

2.   Pengertian Pustakawan 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ditandai dengan 

perubahan dalam pencarian informasi yang berdampak bagi perpustakaan. 

Perpustakaan bertugas menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi 

dituntut agar mampu memberdayakan pengetahuan dengan menggali potensi yang 

dimiliki perpustakaan. Disamping itu perpustakaan sebagai salah satu penyedia 

informasi harus berjalan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan 

kebutuhan pengguna.Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut perpustakaan harus 

dikelola oleh pustakawan. Pustakawan bertanggung jawab untuk memberikan layanan 

berupa informasi kepada masyarakat pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi 

                                                             

39Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode 
Etik Pustakawan Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2006) h. 57. 
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yang mereka butuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa pengertian 

pustakawan menurut beberapa ahli. 

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka” dengan demikian penambahan 

“wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan 

pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku, majalah, surat kabar, 

dan multimedia. Menurut Hasugian bahwa  

“Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan 
perpustakaan dalam usaha pemberian pelayanan atau jasa pengguna 
perpustakaan sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya 
berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperolehnya 
dari pendidikan”

40 

Sulistyo Basuki menyatakan bahwa Pustakawan adalah tenaga profesional 

yang dalam kehidupan sehari-hari berkecimpung dalam dunia buku.41 Sedangkan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Pustakawan adalah orang yang 

berkecimpung dibidang perpustakaan atau ahli perpustakaan.42 

Selain itu, dalam Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan menyatakan bahwa: 

“Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas 

                                                             

40Jonner Hasugian, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi (Medan: USU Press, 
2009),  h. 137. 

41Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 
h. 159.  

42W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 
2003), h. 927. 
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dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan 
perpustakaan”.

43 

Dengan situasi demikian sudah layak bila pustakawan menganjurkan 

masyarakat untuk giat membaca, selanjutnya pustakawan dituntut untuk giat 

membaca demi kepentingan profesi, ilmu maupun pengembangan kepribadian 

sipustakawan itu sendiri. Adapun yang dibaca pustakawan adalah pustaka yang 

menyangkut ilmu perpustakaan atau kepustakawanan. Ilmu perpustakaan berarti 

batang tubuh pengetahuan yang terorganisasi, dalam bentuk apapun juga, yang 

berkaitan dengan tujuan, objek, tujuan dan fungsi perpustakaan, prinsip, teori, dan 

tata susunan dan teknik yang digunakan dalam melakukan kinerja (unjuk kerja) jasa 

perpustakaan. 

Kepustakawanan merupakan penerapan pengetahuan dari ilmu perpustakaan 

terhadap koleksi, tata susunan, pelestarian, dan pemanfaatan buku serta materi lain di 

perpustakaan, penyempurnaan nalar (berkesinambungan) dan perluasan jasa 

perpustakaan. 

Sedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan 

Pustakawan Indonesia (AD ART IPI), Pasal 1, “Pustakawan adalah pegawai yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada unit perpustakaan, 

dokumentasi dan informasi baik di instansi pemerintah maupun swasta”. Dalam pasal 

1 AD ART IPI tersebut lebih dijelaskan dengan tegas bahwa pustakawan yang 

                                                             

43Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 h.3. 
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dimaksud tidak terbatas pada pegawai perpustakaan pemerintah, akan tetapi juga 

pegawai perpustakaan yang bekerja di lembaga atau intansi swasta.  

Menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi yang 

menghimpun para pustakawan dalam kode etiknya menyatakan bahwa “Pustakawan 

adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga iduknya 

berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yangdimilikinya melalui 

pendidikan”. Pustakawan adalah seorang yang bekarya secara professional di bidang 

perpustakaan dan informasi.44 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pustakawan 

adalah profesi bagi orang yang bekerja di perpustakaan dan pusat informasi, profesi 

pustakawan tidak membedakan antara pustakawan pemerintah (PNS) atau 

pustakawan swasta (Non-PNS). 

Menurut Suhernik, untuk dapat disebut sebagai pustakawan harus memenuhi 

beberapa persyaratan. Pustakawan Indonesia yang ideal harus memiliki beberapa 

persyaratan antara lain sebagai berikut : 

1. Aspek Profesional 

Pustakawan Indonesia berpendidikan formal ilmu pengetahuan. Pustakawan 

juga dituntut gemar membaca, trampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, 

berorientasi ke depan, mampu menyerap ilmu lain, objektif (berorientasi pada data) 

                                                             

44Ikatan Pustakawan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disertai Kode 
Etik Ikatan Pustakawan Indonesia, (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2006), h. 2. 
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generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain, 

berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi pustakawan, mempunyai motivasi 

tinggi, berkarya di bidang kepustakawanan dan mampu melaksanakan penelitian dan 

penyuluhan. 

2. Aspek Kepribadian dan Perilaku 

Pustakawan Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bermoral Pancasila, mempunyai tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki 

etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas yang tinggi terhadap profesi, luwes, 

komunikatif dan bersikap suka melayani, ramah dan simpatik, terbuka terhadap kritik 

dan saran, selalu siaga dan tanggap kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, 

berdisiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia.45 

Sedangkan Taslimah Yusuf menyatakan bahwa persyaratan yang harus dimiliki 

pustakawan adalah : 

1. Persyaratan Sikap Mental 

Pustakawan Perpustakaan Umum harus mempunyai jiwa pengabdian terhadap 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi Perpustakaan Umum sebagai sarana penunjang 

pendidikan formal dan non formal serta senantiasa bersedia membantu, membimbing 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka dan suka rela sehingga 

tujuan Perpustakaan Umum dapat tercapai. 

2. Persyaratan Pengetahuan 

                                                             

45Suhernik.Superior dan Layanan sebagai bentuk Layanan Berkualitas bagi Pustakawan 
Profesional  (Sumatra Barat, Buletin Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan, 2006) h. 73. 
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Seorang pustakawan Perpustakaan Umum harus berpengetahuan dan 

berwawasan luas agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari 

masyarakat. Pustakawan harus selalu menambah pengetahuannya dengan 

memanfaatkan koleksi yang tersedia di perpustakaan dan mengikuti pendidikan, 

seminar, ceramah dan kegiatan yang mendukung tugas di perpustakaan.46 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang 

pustakawan, memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti 

keprofesionalan, kepribadian dan prilaku, sikap mental serta harus mempunyai 

pengetahuan yang luas. 

3.    Kompetensi Pustakawan 

Ada dua kosa kata yang terkait dengan kata kompetensi, yaitu kompeten dan 

kompetensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompeten berarti cakap 

(mengetahui), berwenang, berkuasa (dalam memutuskan dan menentukan) sesuatu. 

Menurut Utomo yang oleh dikutip Hermawan dan Zen menyatakan bahwa: 

“Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai, 
perilaku, dan karakteristik seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan 
pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan secara optimal”.

47 

Berdasarkan hasil diskusi Komisi II Rapat Koordinasi Pengembangan 

Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 

seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, merumuskan 

                                                             

46Taslimah Yusuf, Manajemen Perpustakaan Umum (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996), h. 
43. 

47Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode 
Etik Pustakawan Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2006) h. 174. 
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bahwa kompetensi pustakawan secara umum adalah “kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan, sikap, nilai perilaku serta karakteristik pustakawan yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan kompetensi pustakawan adalah 

pengetahuan, kemampuan serta karakteristik yang berhubungan dengan tingkat 

kinerja dalam melakukan pekerjaan yang ada di perpustakaan. Dengan kata lain, 

seorang pustakawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, 

sikap, nilai, perilaku serta karakteristik pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan 

memberikan layanan kepada pemustaka. Dengan adanya kompetensi yang seharusnya 

dimiliki pustakawan akan menjamin terwujudnya layanan yang berkualitas. Oleh 

karena itu, untuk menjadi pustakawan harus berupaya meningkatkan kompetensi 

tersebut.Kompetensi pustakawan harus selalu ditingkatkan secara berkelanjutan. 

Menurut Azwar Muin pustakawan setidaknya memiliki lima kompetensi 

utama yaitu : 

1. Manajerial 

Kompetensi manajerial terdiri dari tiga komponen, yaitu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan.Masing-masing 

komponen ini dibagi ke dalam beberapa kreteria. 

2. Pengelolaan Informasi 

Kompetensi pengelolaan informasi terdiri dari tiga komponen yaitu melaksanakan 

pengelolaan informasi, mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan dan 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Kependidikan 
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Kompetensi kependidikan terdiri dari dua komponen, yaitu menerapkan program 

literasi informasi dan promosi perpustakaan, dan menerapkan wawasan 

kependidikan. 

4. Kepribadian dan Sosial 

Kompetensi kepribadian dan sosial yaitu pustakawan harus memiliki integritas dan 

etos kerja yang tinggi. Disamping itu, pustakawan dituntut dapat membangun 

hubungan komunikasi dan sosial kemasyarakatan. 

5. Pengembangan Profesi 

Kompetensi pengembangan profesi yaitu pustakawan harus dituntut dapat 

mengembangkan profesionalitas kepustakawanan dengan mengembangkan ilmu, 

menghayati etika profesi, dan menunjukkan dan mengembangkan budaya (minat) 

baca.48 

Dalam menghadapi era globalisasi pustakawan harus memiliki kompetensi 

dalam menjalankan profesinya secara profesional dengan kata lain seorang 

pustakawan harus memiliki kemampuan, pengtahuan, dan keterampilan, sikap, nilai, 

perilaku serta karakteristik pustakawan untuk melaksanakan pekerjaaan dalam 

memberikan layanan pengguna. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki 

pustakawan akan menjamin terwujudnya layanan yang bermutu.Kompetensi 

pustakawan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan 

informasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa perpustakaan.Dalam 

meningkatkan profesionalisme pustakawan ada yang harus diperhatikan dalam 

peningkatan kompetensi pustakawan. 

                                                             

48Muh. Azwar Muin, Information Literacy Skills : Strategi Penelusuran Informasi Online 
(Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 199. 
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Menurut Hermawan dan Zen, komponen yang harus di perhatikan dalam 

peningkatan kompetensi pustakawan yaitu: 

a. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, serta integritas 

pustakawan. 

b. Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pustakawan. 

c. Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja pustakawan. 

d. Pengakuan dan jaminan formal pustakawan kepada masyarakat. 

e. Standar kinerja (kualitas dan kuantitas) yang harus dicapai pustakawan. 

f. Sarana dan prasarana untuk peningkatan yang harus dicapai seorang 

pustakawan (pendidikan formal dan non formal). 

g. Perangkat organisasi kompetensi pustakawan.49 

Dengan adanya komponen-komponen tersebut diharapkan pustakawan 

mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai 

seorang pustakawan yang profesional.Pustakawan saat ini dan kedepan harus 

meningkatkan kualitas dirinya. Di era informasi pustakawan di tuntut professional 

dan menjaga kompetensinya sehingga profesi pustakawan dapat terus dipercaya 

sebagai information provider yang mampu mengelola media informasi yang ada saat 

ini dan kemudia menyajikannya kepada pemustaka. 

Larsen menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan 

yaitu:50 

                                                             

49Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode 
Etik Pustakawan Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2006) h. 176 

50Budiman Muslim, “Pustakawan dan perannya dalam literasi Informasi”, Jurnal Imam 
Bonjol 1, no.2 (September 2017): h. 143-144. 
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a. Pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi, 

penelusuran informasi, ekonomi informasi, pengetahuan tentang subjek khusus, 

metode dan teori pedagogis, statistic untuk manajemen proyek, pemasaran, aspek 

hokum, dan metode tes serta pengukuran. 

b. Keterampilan individual seperti komunikasi, mempunyai komitmen, siap berubah, 

perencanaan individu, kemauan untuk belajar, manajemen stress, dan keterampilan 

pedagogis. 

c. Sikap, mampu atau bersedia untuk berbagi pengetahuan, bekerjasama dalam tim, 

mengatasi konflik, dan sifat humor. 

4.    Jabatan Pustakawan 

 Profesi pustakawan diakui secara legal oleh Pemerintah Republik Indonesia 

sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menpan nomor 18 Tahun 1988, orang-orang 

yang menyandang kedudukan dan melaksanakan profesi tersebut dengan berbagai 

persyaratan sesuai aturan yang ditetapkan, dihargai dengan diberi angka kredit untuk 

kenaikan pangkat dan tunjangan jabatan sesuai jenjangnya, dan sekarang telah 

mengalami revisi menjadi Surat Keputusan Menpan nomor 132 Tahun 2002: 68 

dinyatakan bahwa pustakawan adalah: 

”Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan.Pekerjaan yang tercakup dalam 
profesi pustakawan meliputi bidang-bidang, 1).Pengorganisasian dan 
pendayagunaan koleksi bahan pustaka / sumber informasi, 2). Pemasyarakatan 
Pusdokinfo, 3). Pengembangan profesi.”51 

                                                             

51Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 2002. 
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Selanjutnya dalam keputusan MENPAN Nomor: 132 tahun 2002: 14 tentang 

Jabatan Fungsional Pustakawan dinyatakan bahwa : 

1. Pejabat fungsional Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah atau unit 

tertentu lainnya.  

2. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, 

dokumentasi dan informasi.  

3. Pekerajaan Kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, 

pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka atau sumber informasi 

pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, 

karya rekam maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain 

untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, termasuk 

pengembangan profesi. 

4. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang 

memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka 

sekurang-kurangnya terdiri dari 1.000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang 

sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut 

sistem tertentu.  
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5. Pustakawan tingkat terampil adalah Pustakawan yang memiliki dasar 

pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II 

perpustakaan, Dokumentasi dan informasi atau Diploma bidang lain yang 

disetarakan.  

6. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan 

untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarana Perpustakaan, 

Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disetarakan.52 

Jabatan merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan suatu tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu 

organisasi.Jabatan fungsional Pustakawan di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 

1988 yaitu dengan terbitnya SK MENPAN Nomor 18/1988. Penerapan jabatan 

fungsional ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai sekaligus untuk menetapkan dan mengukur kompetensi 

pegawai perpustakaan melalui sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan.Jenjang 

jabatan diukur berdasarkan prestasi yang dimilikinya yang dicerminkan dengan angka 

kredit kumulatif yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian 

seseorang yang menduduki jabatan tertentu ia telah memiliki kompetensi untuk 

jabatan tersebut. 

Jabatan Fungsional di perpustakaan terdiri dari pustakawan tingkat terampil 

dan pustakawan tingkat ahli. Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 

132/KEP/MPAN/12/2002 dinyatakan bahwa: 

                                                             

52Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Jakarta 
Perpustakaan Nasional RI, 2006), h. 3-4. 
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a. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan 

yang tertinggi adalah: 

1) Pustakawan Pelaksana 

a) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 

b) Pengatur, golongan ruang II/c 

c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 

2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan: 

a) Penata Muda, golongan ruang III/a 

b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 

3) Pustakawan Penyelia: 

a) Penata, golongan ruang III/c 

b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 

b.  Jenjang jabatan pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai yang 

tertinggi adalah: 

1) Pustakawan Pertama: 

a) Penata Muda, golongan ruang III/a 

b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 

2) Pustakawan Muda  

a) Penata, golongan ruang III/c 

b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 

3) Pustakawan Madya 

a) Pembina, golongan ruang IV/a 

b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b 

c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 
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4) Pustakawan Utama 

a) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d 

b) Pembina Utama, golongan ruang IV/e 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jabatan pustakawan merupakan 

jabatan fungsional yang terdiri dari dua tingkatan yaitu: 

a. Pustakawan tingkat terampil terdiri dari: 

1) Pustakawan Pelaksana (Gol/ ruang II/b s.d II/d) 

2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan (Gol/ ruang III/a s.d III/b) 

3) Pustakawan Penyelia (Gol/ ruang III/c s.d III/d) 

b. Pustakawan untuk jenjang pustakawan tingkat ahli terdiri dari: 

1) Pustakawan Pertama (Gol/ ruang III/a s.d III/b) 

2) Pustakawan Muda (Gol/ ruang III/c s.d III/d) 

3) Pustakawan Madya (Gol/ ruang IV/a s.d IV/c) 

4) Pustakawan Utama (Gol/ ruang IV/d s.d IV/e) 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jabatan fungsional 

pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak yang terdiri dari dua jenis, yaitu pustakawan tingkat terampil dan 

pustakawan tingkat ahli yang melaksanakan kegiatan kepustakawanan. 

5.    Tugas Pustakawan 

Setiap pustakawan mempunyai tugas yang merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan setiap harinya di perpustakaan. Pustakawan 
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sebagai orang yang ahli dibidang perpustakaan memiliki beberapa pekerjaan 

kepustakawanan antara lain meliputi bidang-bidang: 

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 

informasi yang meliputi: pengembangan koleksi, pengolahan bahan 

pustaka, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan pelayanan 

informasi. 

2. Pemasyarakatan PUSDOKINFO, antara lain: penyuluhan, publisitas, 

pameran  

3. Pengembangan profesi antara lain: membuat karya tulis, menyusun 

pedoman, menerjemahkan/menyadur buku dan bahan bidang pusdokinfo, 

memimpin unit pepustakaan, menyusun kumpulan tulisan untuk di 

publikasikan, dan memberi konsultasi pustakawan yang bersifat konsep.53 

Kegiatan yang dilakukan pustakawan merupakan salah satu unsur yang 

dinilai dalam pemberian angka kredit sebagai salah satu kenaikan jabatan 

pustakawan. Pekerjaan kepustakawanan yang terdapat dalam buku Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya adalah : 

“Pekerjaan Kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam unit perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan dan 
informasi, pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk 
karya cetak, karya rekam maupun multimedia, serta kegiatan pengkajian atau 

                                                             

53Aziz Alfrizal, “Pustakawan Sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi 
dan Dokumentasi”, Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca 22, no.1 (Januari – Juni 2006): 
h. 100. 
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kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
termasuk pengembangan profesi.”

54 

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan, masing-masing 

pustakawan memiliki tugas pokok yang harus dikerjakan. Tugas pokok pustakawan 

dapat dirinci berdasarkan jabatan fungsional pustakawannya. Seperti yang terdapat 

dalam buku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya terdiri dari : 

a. Tugas pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi pengorganisasian dan 

pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 

b. Tugas pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi pengorganisasian dan 

pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan 

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.55 

Dari uruain di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok pustakawan 

memiliki perbedaan pada setiap tingkatannya. 

6.    Kinerja Pustakawan 

Dalam pencapaian sasaran dan tujuan suatu organisasi dibutuhkan tenaga-

tenaga terampil di dalam berbagai bidang. Sumber daya manusia sangat berperan bagi 

berjalannya suatu organisasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi harus memiliki 

                                                             

54Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Jakarta : 
Perpustakaan Nasional RI, 2006), h. 4. 

55Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Jakarta : 
Perpustakaan Nasional RI, 2006), h. 5.  
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tenaga kerja yang memiliki pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas 

sehingga dapat tercapainya kinerja yang diharapkan organisasi. Soeprihanto 

menjelaskan bahwa. 

 “Kinerja adalah hasil kerja seseorang atau organisasi selama periode tertentu 

dibanding dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target sasaran atau 
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.

56 

Sedangkan menurut Sedarmayanti Kinerja (performance) yaitu: Hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara ilegal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika.57 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang 

diberikan kepadanya secara baik dan sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

diberikan melalui prosedur tertentu yang berfokus pada tujuan yang hendak dicapai. 

Pustakawan adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan 

dunia pustaka atau bahan pustaka. IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) menyatakan 

bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan 

dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga 

induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang 

dimilikinya melalui pendidikan. 

                                                             

56Soeprihanto, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 2000), 
h. 7. 

57Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung, Refika Aditama 2005), h. 51. 
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Dalam kode etik IPI dan UU tersebut tidak dicantumkan pendidikan minimal 

untuk menjadi seorang pustakawan, namun dalam Buku Pedoman Perpustakaan 

Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 

Pendidikan Tinggi  yang dimaksud dengan pustakawan adalah:  

”Orang yang bertugas di perpustakaan, memilih, mengolah, meminjamkan, 

merawat pustaka, menjaga dan mengawasi perpustakaan, serta melayani 
pengguna. Untuk pustakawan perguruan tinggi paling rendah lulusan sarjana, 
dengan bidang pendidikan Strata 1 (S1) dalam bidang ilmu perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi (Pusdokinfo), atau S1 bidang lain yang memiliki 
kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, dengan melaksanakan tugas 
keprofesian dalam bidang perpustakaan.”

58 

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dalam pasal 32 juga 

menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban : 

1. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka,  

2. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif 

3. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.  

Pustakawan perlu memiliki kemampuan lain untuk meningkatkan 

kinerjanya, seperti dikemukakan Prabowo Tjitropranoto antara lain : 

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi sehinga dapat dengan mudah  

mengidentifikasi keperluan pengguna informasi 

2. Dapat berbahasa asing, terutama bahasa Inggris sehingga mempermudah 

hubungan internasional 

                                                             

58Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi  (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Pendidikan Tinggi, 2004), h. 166.  
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3. Memiliki kemampuan mengembangkan teknik dan prosedur kerja dalam 

bidangnya. 

4. Mampu melaksanakan penelitian di bidang perpustakaan untuk menentukan 

inovasi baru sebagai alternatif pemecahan masalah berdasarkan kajian, analisis 

atau penelitian ilmiah. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pustakawan yang 

bertugas di perpustakaan haruslah orang yang memiliki pendidikan di bidang ilmu 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Dengan kata lain pustakawan mempunyai 

kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.  

Untuk pustakawan perguruan tinggi diharuskan minimal Strata 1 (S1) bidang 

ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau bidang lain yang mempunyai 

kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya kompetensi 

perpustakaan yang baik diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat mendukung 

pencapaian tujuan perpustakaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

pengguna. 

C.    Kerangka Konseptual 

Di era globalisasi saat ini perkembang penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, ini juga berdampak pada 

perpustakaan, saat ini informasi semakin banyak dan beragam. Informasi dapat 

berupa dokumen, berita, data keuangan, laporan penelitian, data statistik dan lain-lain. 

Perkembangan teknologi informasi yang paling nyata saat ini adalah perkembangan 
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internet, yang merupakan jaringan global. Internet memuat berjuta-juta web site dan 

data base serta informasi yang overload yang memungkinkan seseorang untuk mecari 

dan memanipulasi informasi yang sudah ada, maupun menciptakan dan menyebarkan 

informasi baru. Yang sangat berguna bagi manusia atau yang “sampah” telah tersedia 

melimpah di internet. Pengguna dapat mengakses bergam informasi dan meloncat 

dari satu situs ke situs lainnya untuk menemukan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhannya.59 

Dalam Islampun mengajarkan bahwa seseorang yang berilmu atau diberi 

ilmu pengetahuan maka akan di tinggikan derajatnya. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS al „mujadilah/ 58: 11: 

 

َٰٓأيَُّهَا اْ إذِاَ قِيلَ لكَُمۡ تفَسََّحُىاْ فيِ  ٱلَّرِيهَ  يَ  لِسِ ءَامَىىَُٰٓ ُ يفَۡسَحِ  ٱفۡسَحُىاْ فَ  ٱلۡمَجَ  لكَُمۡۖۡ وَإذِاَ قِيلَ  ٱللَّّ

ُ يسَۡفعَِ  ٱوشُزُواْ فَ  ٱوشُزُواْ  تٖٖۚ  ٱلۡعِلۡمَ أوُتىُاْ  ٱلَّرِيهَ ءَامَىىُاْ مِىكُمۡ وَ  ٱلَّرِيهَ  ٱللَّّ ُ وَ دزََجَ  بِمَا  ٱللَّّ

 ١تعَۡمَلىُنَ خَبيِسٞ 

Terjemahannya: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”60 

                                                             

59Sitti Husaebah Pattah.,Literasi Informasi : Peningkatan Kompetensi Informasi Dalam 
Proses Pembelajaran, (Makassar: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah, 
Vol.2 No.2,Desember, 2014), h. 117. 

60Departemen Agama RI, Al Qur’an Al Karim dan Terjemahannya, (semarang: PT. Karya 
Toha Putra Semarang, 1995) h. 910  
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Dari ayat diatas dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap penelitian 

ini dimana penelitian ini membahas tentang literasi informasi. Dengan demikian 

bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali 

kebutuhan informasi melalui berbagai alat penelusuran informasi secara efektif dan 

efesien. Yang kemudian informasi itu dihimpun dan dikomunikasikan, kemampuan 

literasi ini sangat bermanfaat untuk pustakawan dan para civitas akademik di era 

globalisasi ini dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Dalam hal ini, kemajuan 

teknologi informasi di perpustakaan tidak luput dari hasil kerja pustakawan, kerena 

pustakawan mempunyai banyak peran, yaitu sebagai edukator, manager serta 

pustakawan juga berperan sebagai pengayak sumber informasi, sebagai teknisi dan 

sebagai konsultan informasi untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan 

informasi bagi pengguna perpustakaan. Peran seorang pustakawan yang menjadi 

ujung tombak kegiatan di perpustakaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang 

Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perpustakaan menyatakan bahwa : 

 
“Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan 
perpustakaan”.

61 

 

Dalam pengembangan literasi informasi tentunya tidak lepas dari peran 

pustakawan, pustakawan tentunya memberikan kontribusi besar dalam literasi 

informasi. Tidak hanya dalam pelayanan, pengelolaan dan managerial, kompetensi 

                                                             

61Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 1 h.3. 
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serta pengetahuan pustakawan tentang teknologi informasi tentunya diperlukan dalam 

pengembangan literasi informasi. Maka dari itu perlunya pustakawan 

mengembangkan potensinya terutama di era teknologi informasi saat ini. 
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Adapun kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada skema dibawah ini: 

          Landasan Normatif                                                  Landasan Yuridis 

         Al-Quran dan Hadis                                   Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 

                     

                            Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar                                                                                                                                                            

 

Peran Pustakawan 

                                 -  Edukator 
                                 -  Manajer 
                                 -  Administrator 
                                 -  Supervisior 
           -  Layanan Informasi 

  

Pengembangan Literasi Informasi 

                   - Mengenali kebutuhan Informasi 

                   - Sarana Penelusuran  informasi 

                   - Mengelola, Mengidentifikasi dan mengevaluasi 

                     sumber informasi 
 
         - Publikasi  

                   - Teknologi 

                   Kemampuan Literasi Informasi 

Gambar 1 : Bagan Kerangka Konseptual. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif62. Penelitian 

kualitatif bertujuan memahami fenomena yang terjadi dalam suatu komunitas dalam 

bentuk deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study) yaitu studi yang bersifat 

komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta diarahkan sebagai upaya penelaahan 

masalah-masalah dalam hal ini Pengembangan Literasi informasi di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini 

adalah di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar jalan Sultan Alauddin 

No.259 Makassar. Alasan peneliti untuk pengambilan lokasi penelitan ini, yang 

paling mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut ialah 

adanya karakteristik khusus yang melekat pada lokasi yang dipilih, pengamatan 

sementara menunjukkan bahwa pemustaka perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar terlihat kurang memahami keterampilan-keterampilan didalam penelusuran 

informasi yang berdampak pada penurunan kemampuan pemustaka dalam 

mengetahui kredibilitas sebuah informasi. Mengingat perpustakan Universitas 

                                                             

62Penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah yang mengasumsikan bahwa 
kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain. Lihat 
Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59. 
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Muhammadiyah Makassar sudah sangat berkembang khusunya dalam teknologi 

informasi. Ini kemudian menjadi alasan kenapa peneliti tertarik mengetahui lebih jauh 

peran pustakawan Universitas Muhmmadiyah Makassar dalam pengembangan literasi 

informasi.  

Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi 

penelitian yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan. Pelaku yang dimaksud adalah 

pustakawan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, sedangkan 

kegiatan yang dimaksud adalah  bagaimana proses kegiatan pengembangan literasi 

informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiya Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas peneliti untuk 

mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.63 Pendekatan merupakan upaya 

untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi 

Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitianya sama, tetapi kadang-

kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa 

digunakan dalam memecahkan masalah.64 Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan Managerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen 

adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis, karena pengelolaanya yang 

teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu didalam proses 

pengembangan literasi informasi 

                                                             

63Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 

64Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), h. 108. 
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b. Pendekatan Yuridis digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian 

ini memiliki dasar dan landasan yang kuat dengan mengacu pada Undang-

Undang Perpustakaan. 

c. Pendekatan Pedagogik, yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan kepada 

objek penelitian sehingga merasa tidak canggung dalam memberikan data yang 

dibutuhkan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder.65  Berikut penjelasannya : 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data 

kepada peneliti, dengan cara melalui observasi, dokumentasi dan wawancara 

(interview) dengan informan yang ada di lokasi penelitian diantaranya Kepala 

bagian. Tata Usaha perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

Kepala bagian. Pengembangan & IT, Bagian Pengolahan dan Bagian 

Sirkulasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang apabila dibutuhkan. 

Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang 

didapatkan dari hasil penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui 

referensi pendukung yang ada kaitannya dengan apa yang diteliti melalui 

                                                             

65Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktik dalam 
Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 
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kepustakaan (library research), seperti disertasi, tesis, skripsi, buku, majalah, 

jurnal, dan yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini maka 

digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung kepada pustakawan di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang diteliti guna memperoleh gambaran yang 

sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti, dengan cara mengamati langsung 

aktivitas ataupun proses pengelolaan perpustakaan. Mardalis mengatakan bahwa 

observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.66 

Menurut Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi adalah mengadakan penelitian 

sekaligus pengamatan terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan karya 

ilmiah.67 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode yang digunakan untuk mengetahui 

informasi secara langsung dari Kepala perpustakaan dan pustakawan di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang diteliti. Sugiyono menyatakan bahwa 

wawancara atau interview dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui informasi 

dari responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi selain 

                                                             

66Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  h. 
63. 

67Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1 (Yogyakarta: Audi Ofisser,1997), h. 42. 
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diperoleh dari observasi.68 Dapat dipahami bahwa wawancara adalah salah satu 

bentuk atau alat instrumen yang digunakan dalam penelitian atau dalam pengumpulan 

data.Tujuannya untuk memperoleh keterangan secara langsung dari responden. Oleh 

karena itu jika teknik ini digunakan dalam penelitian maka perlu diketahui terlebih 

dahulu sasaran, maksud dan masalah yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis atau 

tercetak yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Mengambil dokumen 

resmi, baik dalam bentuk statistik maupun dokumen narasi yang dapat menunjang 

penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran 

penelitian menjadikan kehadiran peneliti di lapangan penelitian merupakan hal 

penting karena sekaligus melakukan proses empiris. Hal tersebut disebabkan karena 

instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sehingga peneliti 

secara langsung melihat, mendengarkan dan merasakan apa yang terjadi di lapangan. 

Menurut Sugiyono bahwa instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.69 Penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

                                                             

68Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta,2008), h. 318. 

69Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitafi, dan R&D, 
(Bandung: Alfabet, 2008), h. 318. 
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sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.70 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa, dalam 

penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti maka 

yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya 

jelas dapat dikembangkan suatu instrumen. 

Adapun instrumen pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara (interview guide) berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternative jawabannya telah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan 

wawancara (secara terbuka) terutama untuk informan. Penulis juga melengkapi 

dengan alat bantu berupa kamera yang mampu merekam bentuk gambar, suara, dan 

alat tulis untuk mencatat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang kan diteliti agar pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui teknik tersebut diolah oleh penulis dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1) Menyusun suatu daftar permasalahan dalam bentuk pertanyaan dan disusun secara 

sistematis berdasarkan kerangka konseptual. 

2) Menguraikan setiap pertanyaan untuk selanjutnya disusun menurut kebutuhan data 

dan berbagai perkiraan jawaban yang mungkin akan diberikan oleh para informan. 

                                                             

70Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 306. 
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3) Mencantumkan suatu kode pada setiap pertanyaan bersamaan dengan jawaban dan 

informasi yang dilontarkan atau diberikan oleh para informan. Tanda tersebut 

berupa nama, status informan atau jawaban singkat. Ini dimaksudkan agar 

memudahkan pelacaknya termasuk untuk keperluan interpretasinya nanti. 

4) Mengkaji setiap pertanyaan berikut kode dan keterangan jawaban yang hendak 

diintepretasi dalam bahasa baku menurut perspektif penulis. 

5) Formulasi-formulasi yang telah dirumuskan sedemikian rupa tersebut, dituangkan 

ke dalam susunan yang saling berangkai dalam bentuk pertanyaan deskriptif yang 

siap disajikan sebuah pembahasan proposal yang representative. 

b.  Tenik Analisis Data  

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus di dalam proses 

pengumpulan data selama penelitian beralangsung.. 

1) Pengumpulan data, dalam tahap ini penulis melakukan studi awal melalui 

dokumentasi dan observasi. 

2) Reduksi data, dalam tahap ini penulis memilih data yang dianggap relevan dan 

penting yang berkaitan dengan masalah peranan pustakawan dalam Pengembangan 

Literasi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Sedangakan data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil 

observasi dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan oleh 

informan yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut 

direduksi dengan mengedepankan data-data yang tidak penting dan tidak 
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bermakna kemudian data yang telah direduksi kemudian dijadikan dalam bentuk 

laporan penelitian. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih 

jelas. 

3) Penyajian data, dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, 

bagaiman temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. 

Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang 

menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang 

diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasiannya dengan teori. 

4) Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis membuat kesimpulan apa yang 

ditarik dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian. 

 Dengan demikian, analisis pengolahan data yang penulis lakukan adalah 

berawal dari observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Kemudian 

mereduksi data, dalam hal ini penulis memilih data mana yang dianggap relevan dan 

penting berkaitan dengan masalah pada penelitian. Setelah itu penulis menyajikan 

hasil penelitian bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan atau dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu, sehingga dari sinilah penulis membuat kesimpulan apa 

yang ditarik dan saran sebagai akhir dari penelitian ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

           Penelitian kualitatif perlu  ditetapkan data untuk menghindari data yang bisa 

atau tidak valid. Hal ini dimaksukan untuk menghindari adanya jawaban dan 

informan tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data 
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atau pembanding terhadap datra yang ada yang terdiri dari sumber, metode, dan 

waktu.71 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membadingkan data hasil observasi 

dengan data wawancara sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh 

data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan 

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang 

valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.72 

 

                                                             

71Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33. 

72Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 
Bandung: Alfabeta, 2008, h. 273. 
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BAB IV 

PERAN PUSTAKAWAN DALAM PENGEMBANGAN LITERASI 

INFORMASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

1. Sejarah Singkat Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang terletak dikawasan Timur Indonesia, merupakan Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah yang berkembang dari tahun ke tahun, perkembangan sarana 

dan prasarana terus berlangsun, yang dipacu oleh jumlah mahasiswa yang sangat 

meningkat. Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 5 

September 1963 yang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Usia Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019 telah mencapai 56 tahun dan 

dengan perkembangannya memiliki tujuh fakultas yaitu : 

a. Fakultas Agama Islam 

b. Fakultas Ekonomi 

c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

d. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 

e. Fakultas Kedokteran 

f. Fakultas Teknik 

g. Fakultas Pertanian 



74 
 

 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah beberapa kali mengalami 

perpindahan seiring dengan perkembangan yang dialami oleh Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dari perjalanan tersebut dimulai dari kampus pertama, 

kedua, dan ketiga berturut-turut pernah menjadi pusat kegiatan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Hal ini juga yang menyebabkan perpindahannya 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dari kampus pertama, kedua, 

dan ketiga. 

Sejarah berdirinya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar tidak 

terlepas dari sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar awalnya 

berada di Jalan Ranggong Dg. Romo (kampus 1) dan didirikan pada tahun 1977 

sebagai kampus pertama. Pada tahun 1985 didirikan kampus kedua yang bertempat di 

Jalan Bungaya (kampus II), kemudian pada tahun 1994 kampus ketiga di gedung B 

yang terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 259 menjadi pusat kegiatan Universitas 

Muhammadiyah Makassar sampai sekarang (kampus III), selanjutnya di lokasi yang 

sama berpindah dari gedung B ke gedung Ma’had Al Bir berpindah ke gedung 

Rektorat yang sebelumnya adalah masjid kampus Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Sejak awal berdirinya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

yaitu pada tahun 1977 sampai tahun 1986, perpustakaan masih diolah dengan sangat 

sederhana. Berturut-turut perpustakaan diolah ibu Hasiah, kemudian pak Siri 

Dangnga, selanjutnya ibu Siti Fatimah Tola, dan pak Nasir Hamdat. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar mengawali 

perkembangan ketika Drs. Sanusi, M.Si menjadi kepala perpustakaan dengan enam 

orang karyawan. Drs. Sanusi, M.Si menjadi kepala perpustakaan pada tahun 1986 
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sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2002 bulan Oktober peralihan kepala dari Drs. 

Sanusi, M.Si ke Drs. Sunusi M. M.Pd.i sampai tahun 2015. Kemudian di lanjutkan 

oleh pelaksana tugas sebagai kepala perpustakaan oleh Nursinah, S.Hum sampai 

sekarang. 

Di bawah pengelolaan kepala perpustakaan Drs. Sunusi M. M.Pd.i 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami perkembangan yang 

lebih pesat lagi, dengan pengelolaan perpustakaan yang berbasis teknologi komputer. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar mengawali teknologi komputer 

dengan menggunakan Program SPISIS, kemudian pertengahan tahun 2013 aplikasi 

program perpustakaan diganti dengan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen 

Perpustakaan) sampai sekarang walaupun penggunaannya belum maksimal, sehingga 

pelayanan di sirkulasi masih menggunakan sistem manual. Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar menempati suatu ruangan yang terletak di lantai satu 

gedung rektorat universitas muhammadiyah Makassar. Ruangan tersebut berukuran 

184m2 yang dikelilingi oleh ruangan-ruangan lain. Namun pada tahun 2013 

perpustakaan di renovasi dengan penambahan ruangan sehingga mempunyai luas 

tanah 945m2 dan luas ruangan 552m2, dengan perkembangan yang semakin maju  

perpustakaan pada bulan Oktober tahun 2015 mendapat nilai akreditasi B. 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi, 

yang bersama-sama dengan unsur penunjang lainnya berperan serta dalam 

melaksanakan visi dan misi perguruan tinggi. 

Sejak berdiri hingga sekarang perpustakaan telah banyak mengalami 

perkembangan , baik fisik maupun koleksinya. Adapun perkembangan dilaksanakan 

tahap demi tahap. Sejak awal berdirinya perpustakaan sudah beberapa kali mengalami 
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perpindahan hingga sampai sekarang perpustakaan terletak di Jalan Sultan Alauddin 

No. 259 Makassar. 

2. Visi dan Misi 

Dengan keinginan untuk memajukan Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut: 

Visi 

Mempersiapkan Sumber pembelajaran, informasi, dan penelitian dalam 

pengembangan insan beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beramal dan berilmu 

amaliah. 

Misi 

a. Penyediaan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan pembelajaran 

yang inovatif, percaya diri, dan proaktif.  

b. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi yang unggul, terpercaya, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

untuk manusia baik lahiriah maupun batiniah. 

c. Melestarikan,mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan, teknologi yang 

unggul, dan terpercaya pada tahun 2024. 

d. Mempersiapkan insan yang bertaqwa dan berakhlak mulia dengan amal ilmiah dan 

ilmu amalia 

3. Tenaga Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dikelolah oleh sembilan 

orang sumber daya manusia pada awalnya dengan latar belakang pendidikan yang 
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berbeda-beda. Hanya ada empat orang yang mempunyai latar belakang pendidikan 

perpustakaan dan kelima orang lainnya berlatar belakang pendidikan bukan 

perpustakaan. 

Tabel 3 

Ketenagaan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

No. Nama Jabatan Latar Belakang 

Pendidikan 

1 Nursinah, S.Hum Kepala 

Perpustakaan 

Perpustakaan 

2 Naspiah Mantang. S.E KTU Ekonomi 

3 Muh Fakhruddin, S.I.P Layanan Digital Perpustakaan 

4 Mirfayana, S.I.P Bag. Sirkulasi Perpustakaan 

5 Nurul Hidayah, S.I.P Bag. Pengolahan Perpustakaan 

6 Drs.Marzuki Makmur Ali, 

M.Pd. 

Bag. Reverensi Agama 

7 Adhayati Thaief , S.Kep Layanan Koleksi 

Berkala 

Kesehatan 
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8 Jumriati, S.Pd. Layanan Jurnal B.Indonesia 

9 Nuraeni Bag.Administrasi SMA 

(Sumber data: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar) 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perpustakaan 

perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Sebuah perpustakaan dapat dinilai dengan baik apabila salah satu 

komponennya yaitu pustakawan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. 

Oleh karena itu, pustakawan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

menjalankan program perpustakaan, karena pustakawan atau staf yang ada di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar mayoritas non perpustakaan 

maka sering diadakan pelatihan dan terkadang studi banding di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar lainnya, baik itu Sulawesi maupun luar 

Sulawesi. Hal ini akan mempermudah perpustakaan dalam memberikan apa yang 

menjadi tuntutan dan kebutuhan pemustakanya. 

4. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dipimpin oleh seorang 

kepala perpustakaan, diatas telah disebutkan tenaga pengelolah Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Semua permintaan kebutuhan baik itu 

pengadaan koleksi, sarana dan prasaranaperpustakaan harus melalui rektor sebagai 
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Rektor 

 

pimpinan Universitas. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi perpustakaan 

Universitas MuhammadiyahMakassar dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Lembaga Perpustakaan Universitas MuhammadiyahMakassar 
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5. Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

a. Sistem Layanan 

Pelayanan perpustakaan adalah suatu kegiatan memberikan pelayanan dan 

bantuan informasi kepada pengguna agar memperoleh bahan pustaka yang 

dibutuhkannya. Semua bahan pustaka yang telah siap disusun di rak untuk dibaca 

atau dipinjam bagi yang membutuhkannya. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar memakai sistem layanan 

terbuka. Pelayanannya terbuka adalah setiap pemustaka yang datang ke perpustakaan 

boleh mencari sendiri atau diberi kesempatanmemilih sendiri bahan pustaka yang ada 

di rak sesuai dengan keinginan pemustaka. 

b. Jam Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

1)   Senin s/d Kamis dan Sabtu 

Pagi  : 08.00-12.00 

Istirahat   : 12.00-13.30 

Sore  : 13-30-17.00 

2)  Jum’at 

Pagi  : 08.00-11.15 

Istirahat  : 11.15-13.30 

Sore  : 13.30-17.00 

c. Jenis Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
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Jenis Layanan Perpustakaan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, menyediakan beberapa jenis layanan yaitu : 

1) Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi diberikan kepada para pemustaka untuk meminjam bahan 

pustaka dan mengembalikannya. Layanan sirkulasi ini hanya diberikan kepada 

pemustaka yang memiliki kartu anggota Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Layanan Sirkulasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

meliputi: 

a) Peminjaman Buku 

Dalam proses pelaksanaannya, pemustaka pada umumnya adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada saat meminjam koleksi mereka 

harus memperlihatkan kartu anggota perpustakaanya. Tenaga pengelola 

perpustakaan yang bertugas pada bagian peminjaman akan memberikan kartu 

kendali untuk mahasiswa yang meminjam buku tersebut. 

b) Pengembalian Buku 

Dalam proses pengembalian buku, mahasiswa harus melapor kepada tenaga 

pengelola perpustakaan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Setelah itu, tenaga 

pengelola perpustakaan akan memberikan kartu anggota perpustakaan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan, sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah 

mengembalikan buku yang telah dipinjamnya. 

c) Pelayanan bebas pustaka 

Pada bagian sirkulasi terdapat layanan bebas pustaka. Layanan bebas pustaka 

artinya pelayanan peminjaman dan pengembalian buku bagi mahasiswa sudah 

tidak berlaku lagi. Mahasiswa yang dikenakan bebas pustaka pada umumnya 
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adalah mahasiswa tingkat akhir. Adapun proses pelayanan bebas pustaka ini 

yaitu mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengisi formulir bebas 

pustaka, setelah itu memberikan kartu anggota perpustakaannya kepada tenaga 

pengelola perpustakaan yang bersangkutan. Tujuan layanan sirkulasi meliputi 

Jenis pelayanan yang dekat dengan pemustaka ini merupakan bagian penting 

dalam suatu perpustakaan dengan tujuan : 

1. Agar pemustaka mampu memanfaatkan koleksi tersebut semaksimal mungkin. 

2. Mudah diketahui siapa yang meminjam koleksi tertentu, dimana alamatnya serta 

kapan koleksi itu harus kembali. Dengan demikian apabila koleksi itu diperlukan 

pemustaka lain, akan segera diketahui alamat peminjam atau dinantikan pada 

waktu pengembaliannya 

3. Terjaminnya pengembalian dalam waktu yang jelas dengan demikian keamanan 

bahan pustaka akan terjaga. 

4. Diperoleh data kegiatan perpustakaan terutama yang berkaitan dengan 

pemanfaatan koleksi. 

5. Apabila terjadi pelanggaran akan segera diketahui 

 

2) Layanan Referensi 

Layanan referensi yang diberikan oleh perpustakaan untuk koleksi seperti kamus, 

ensklopedi, almanak, direktori, buku tahunan yang berisi informasi teknik dan 

singkat. Koleksi ini tidak bisa dipinjamkan kepada pemustaka tetapi hanya untuk 

dibaca ditempat. 

3) Layanan Penelusuran Informasi 
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Pelayanan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemustaka, yang belum 

mengetahui tata letak penyimpanan bahan pustaka, yang telah disediakan oleh 

tenaga pengelola perpustakaan.Layanan ini dapat mempermudah pemustaka 

dalam menemukan informasi bahan pustaka yang diinginkan dalam sistem temu 

kembali informasi. 

4) Layanan Membaca 

5) Layanan Deposit (laporan hasil penelitian, karya tulis ilmiah, skripsi) 

6) Layanan Internet 

d. Sistem Layanan 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, menggunakan 

sistem layanan terbuka. Sistem layanan terbuka maksudnya yaitu pengunjung 

perpustakaan bisa langsung menuju ke rak bahan pustaka untuk menelusur koleksi 

yang diinginkan. Namun pada saat penelusuran koleksi, pemustaka merasa 

kebingungan dan sulit untuk mendapatkan koleksi, maka pemustaka bisa meminta 

bantuan kepada para tenaga pengelola perpustakaan. Selanjutnya perpustakaan ini 

memberikan layanan yang berupa peminjaman bahan pustaka untuk dibawa pulang, 

ataupun untuk dibaca dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan. 

e. Sistem Pengolahan Bahan Pustaka. Koleksi Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar, diolah berdasarkan sistem klasifikasi Dewey Decimal 

Classification (DDC). Dalam sistem ini, bahan pustaka yang memiliki subjek yang 

berkaitan dikumpulkan secara keseluruhan, kemudian disusun ke dalam rak. Sehingga 

bahan pustaka tersebut, bisa dengan mudah didapatkan dan dalam proses 

pencariannya tidak terlalu banyak menyita waktu pemustak 
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6. Tugas dan Fungsi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar  

Fungsi dan wewenang Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

merupakan sub-bagian dalam lingkungan Universitas, dimana perpustakaan tersebut 

berfungsi memberikan jasa pelayanan informasi kepada para civitas akademik 

melalui koleksi yang dimilikinya. Secara organisasi Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar, mengembangkan beberapa tugas pokok seperti apa yang 

tertuang dalam pedoman organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas 

pokok. Organisasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu 

meliputi: 

a. Sebagai alat dan tempat belajar dan pembelajaran mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

b. Merawat dan memelihara bahan pustaka 

c. Menginventarisasi bahan pustaka 

d. Membuat daftar pengunjung 

e. Membuat daftar peminjaman dan pengembalian buku Dan lain-lain yang dianggap 

perlu. 

7.    Koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

Koleksi bahan pustaka adalah unsur utama dalam penyelenggaraan sebuah 

perpustakaan, sebab tanpa koleksi suatu perpustakaan tidak dapat terlaksanan dengan 

baik. Dilihat dari bentuk fisik publikasinya, koleksi bahan pustaka yang dimiliki 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sudah termasuk lengkap. 

Koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri dari berbagai 
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disiplin ilmu mulai dari kelas 000 sampai dengan 900, selanjutnya kelas islam mulai 

dari 2X1 sampai 2X9, koleksi bahan pustaka tersebut diperoleh dari berbagai sumber 

seperti pembelian mandiri, sumbangan dari mahasiswa, dosen dan organisasi. Adapun 

jenis-jenis koleksi yang disediakan di perpustakaan ini meliputi: 

a. Koleksi Umum 

Buku-buku ini disimpan pada rak yang telah disediakan dan diurutkan sesuai 

dengan nomor klasifikasinya. Semua judul dalam koleksi umum dan koleksi 

islamdapat dipinjamkan keluar perpustakaan dengan jangka waktu peminjaman 2 

(dua) minggu. 

b. Koleksi Referensi  

Koleksi referensi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi 

kamus, ensiklopedi, peta dll yang ditempatkan di depan ruangan pengolahan dan 

memiliki lemari dan rak khusus. Koleksi-koleksi ini hanya diperbolehkan untuk 

dibaca di dalam ruangan perpustakaan. 

c. Koleksi karya Ilmiah  

Koleksi ini disebut juga koleksi khusus. Koleksi ini terdiri dari proposal, disertasi, 

tesis, laporan dan jurnal.Koleksi ini pun tidak dapat dipinjamkan untuk dibawa 

pulang, melainkan hanya bisa dibaca di dalam ruangan perpustakaan.  

Sampai saat ini jumlah koleksi standar yang dimiliki Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4 

Jumlah Koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

No. Koleksi Buku Judul  Eksemplar  

1 Buku 60.046 20.711 

2 Lapora Penelitian 5.400 5.440 

3 Majalah 191 215 

4 Surat Kabar 8 30 

Jumlah  65.645 26.396 

(Sumber Data: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar) 

B. Pengembangan Literasi Informasi  

 

1. Mengenali kebutuhan informasi 

Dalam literasi informasi setiap pengguna perpustakaan perlu di didik untuk 

penggunaan informasi yang efektif dan efesien. Pustakawan memainkan peran 

penting dalam pengenalan informasi kepada pengguna, mengajari mereka 

keterampilan-keterampilan di dalam mengenali dan mencari informasi yang mereka 

butuhkan.  
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Dalam menganalisis peran pustakawan di dalam mengenali kebutuhan 

informasi, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan salah satunya 

yaitu Muh Fahruddin: 

“cara kami memberikan pemahaman kepada pemustaka agar mengenali 

kebutuhan informasi yaitu dengan menanyakan kepada mereka informasi 
yang dibutuhkan, setelah itu kami mengajari mereka bagaimana melakukan 
penelusuran informasi yang mereka butuhkan, dengan demikian pemustaka 
akan paham mengenai informasi yang sedang mereka butuhkan, kapan dan 
dimana mereka dapat menemukan informasi itu. Saya rasa ini sangat 
efektif untuk mempermudah pemustaka di dalam mengenali kebutuhan 
informasi apa yang sedang iya cari”

1 

Mirfayana juga menambahkan: 

“di dalam mengedukasi pemustaka untuk mengenali kebutuhan informasi 

mula-mula saya mencari tau terlebih dahulu persepsi pemustaka tentang 
masalah yang sedang ia hadapi karna dengan mengetahui masalah yang ia 
hadapi mengenai informasi, mengantarkan kita mengetahui jenis informasi 
seperti apa yang menjadi kebutuhan pemustaka saat ini. Karna tidak bisa 
dipungkiri untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka itu  cukup 
rumit, kita harus fokus pada problem yang memicu pemustaka itu mencari 
informasi setalah mengetahuinya selanjutnya saya memberikan 
pemahaman bagaimana cara mereka menemukan informasi tersebut. 
Disampin kami mengedukasi pemustaka mengenali kebutuhan informasi 
kami juga harus mengetahui kebutuhan pemustaka saat ini entah itu dalam 
bentuk informasi jurnal, buku, maupun data base online biasanya kami 
melihatnya di kotak saran masukan-masukan mengenai koleksi yang belum 
tersedia tapi sangat dibutuhkan.2 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nursinah: 

                                                             
1Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019 
2Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
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“dalam mengenali kebutuhan informasi pengguna perpustakaan, terlebih 

dahulu kami memberikan pemahaman mengenai subjek informasi, fungsi 
informasi dan bentuk informasi saat ini, cara ini sangat efektif untuk 
merangsan mereka berpikir mengenai topik informasi yg dia butuhkan, 
alasan kenapa membutuhkan informasi dengan topik itu, dan bagaimana ia 
bisa mendapatkan informasi tersebut. Sehingga pemustaka sangat terbantu 
di dalam mengenali kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. Tidak 
hanya itu kami juga selaku pustakawan memperhatikan setiap kebutuhan 
informasi pemustaka melalui pengadaan dengan melakukan kerjasama 
dengan pihak akademik untuk mengetahui kurikulum yang diterapkan. 
Sedikit dapat membantu kami untuk mengadakan buku-buku maupun jenis 
informasi lain sesuai kebutuhan informasi pemustaka saat ini.3 

Berdasarkan uraian pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam mengenali kebutuhan informasi pemustaka, pustakawan melakukan kerjasama 

dengan pihak akademik mengenai kurikulum yang diterapkan tidak hanya itu kotak 

saran yang ada di perpustakaan juga cukup membantu dalam mengenali kebutuhan 

informasi pemustaka. Disampin itu pustakawan juga mengedukasi pemustaka melalui 

bimbingan literasi, pendidikan pemustaka, maupun bimbingan individu mengenai 

bagaiman cara mengenali kebutuhan informasi dengan terlebih dahulu memberikan 

gambarang mengenai subjek informasi, fungsi informasi, dan bentuk informasi yang 

mereka sedang butuhkan. 

2. penggunaan sarana penelesuran 

mengenai penelusuran informasi sangat bermanfaat untuk pemustaka 

mengingat ada berbagai macam sarana temu kembali informasi yang ada di 

perpustakaan. Penelusuran informasi dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara 

manual atapun dengan komputer (mesin pencari), dengan bantuan berbagai alat 

                                                             
3Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019.  
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penelusuran dan temu kembali informasi yang ada di perpustakaan akan sangat 

membatu pemustaka di dalam mencari informasi yang mereka butuhkan. Untuk 

mengetahui peran pustakawan dalam penggunaan sarana penelusuran informasi 

peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya 

Nursinah: 

“dalam penggunaan sarana penelusuran disini ada dua, ada yang manual 
dan digital yang manual itu meliputi penggunaan kartu katalog, 
enksiklopedi, bibliografi, indeks dan kamus sedangkan penggunaan sarana 
penelusuran digital melalui opac, jurnal elektronik, data base online dan 
juga internet jadi di dalam penelusuran ini kami juga mengedukasi 
pemustaka di perpustakaan pada saat orientasi perpustakaan, dimana 
pemustaka diberikan pemahaman mengenai sarana penelusuran yang ada 
dan cara penggunaanya.4 

Peneliti lebih lanjut melakukan wawancar dengan informan Mirfayana: 

“ada berbagai cara yang kami gunakan disini salah-satunya adalah dengan 
memperhatikan sarana penelusuran seperti contohnya opac nah disini kami 
memberikan tutorial bagaimana cara menelusur dengan menggunakan kata 
kunci, menggunakan nama pengaran dan sebagainya. Setelah itu kami juga 
mengajarkan penelusuran informasi di rak menggunakan nomor panggil 
bahan pustaka yang diinginkan. Biasanya kami mengedukasi pemustaka 
menggunakan sarana penelusuran manual berupa katalog perpustakaan, 
indeks, dan bibliografi pada saat orientasi perpustakan maupun secara 
individu ketika pemustaka ada yang belum mengerti menggunakan sarana 
penelesuran tersebut.5 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muh Fahruddin: 

                                                             
4Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
5Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
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“penggunaan sarana temu kembali informasi misalnya penelusuran 
informasi melalui buku referensi dimana pemustaka diberikan pemahaman 
buku-buku perpustakaan yang tidak untuk dipinjam hanyan digunakan di 
wilayah perpustakaan saja, bagaiman cara menemukan informasi yang 
dicari. Penelusuran informasi online juga seringkali digunakan pemustaka 
jadi kita mengajarkan penggunaan kata kunci pencarian yang baik agar 
informasi yang di dapat akurat dan jelas sumbernya. Penelusuran informasi 
data base karya tulis ilmiah perpustakaan juga sangat dimanfaatkan 
pemustaka untuk keperluan riset, kami juga mengarahkan pemustaka 
menggunakan data base itu mencari judul-judul penelitian yang relevan 
dengan kebutuhan informasi yang di inginkan.6 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan sarana 

penelusuran informasi yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar yaitu ada dua cara yang pertama penelusuran dengan cara konvensional 

meliputi penggunaan kartu katalog, kamus, indeks, ensiklopedia, buku referensi. 

Yang kedua penelusuran digital itu meliputi penggunaan opac, jurnal online, data 

base online, maupun sumber informasi internet. Dari sarana penelusuran informasi 

ini kemudian pustakawan juga berperan mengedukasi pemustaka mengenai tata cara 

penggunaan kata kunci pada mesin pencari opac maupun di internet dan juga 

penggunaan katalog, indeks dan buku referensi  

3. Mengelola, mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber informasi 

Mengenalkan kepada pemustaka pengelolaan informasi yang efektif dan 

efesien. Agar informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber ini akurat, tepat dan 

dapat dipertanggung jawabkan  maka perlu adanya pemahaman mengenai cara 

mengelola, mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber informasi. Untuk 

                                                             
6Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019 
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menganalisis mengenai pengelolaan informasi di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa 

informan diantaranya Mirfayanah: 

“mengelola, mengevaluasi dan mengidentifikasi seperti yang saya katakan 

sebelumnya dalam penelusuran informasi bahwa pentingnya mengajarkan 
kepada pemustaka bahwa informasi yang terdapat di media internet tidak 
semuanya valid untuk itu kami mengarahkan pemustaka menelusuri 
informasi melalui link atau jurnal yang jelas sumbernya, memberikan 
pemahaman kepada pemustaka untuk memperhatikan kembali informasi 
yang telah di temukan, jika informasi tersebut sudah valid dan dapat di 
pertanggung jawabkan barulah kemudian informasi itu dapat di 
publikasikan ataupun digunakan sebagaiman mestinya.7 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan informan Muh 

fahruddin: 

“sebelum informasi itu dimanfaatkan pemustaka terlebih dahulu kita 

mengajarkannya mengelola dan mengevaluasi informasi yang akan 
digunakan diantaranya yaitu informasi tercetak kita berikan contoh 
mengevaluasi informasi itu bisa dinilai melalui memperhatikan pengaran, 
penerbit, tahun terbit, tinjauan, konten dan pembaca yang dituju. Setelah 
informasi itu identifikasi dan evaluasi kemudia dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan dalam kegiatan penelitian, pendidikan maupun di 
transformasikan kepada orang lain.8 

    Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nursinah: 

“dalam mengidentifikasi informasi maupun sumber informasi ada tiga yang 
biasa kami gunakan juga oleh kebanyakan perpustakaan yang pertama 
yaitu kesesuaian atau relevan dimana informasi yang kita temukan itu 
relevan dengan topik yang akan ditulis. Kemudian yang ke dua yaitu 

                                                             
7Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
8Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
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pengaran, memperhatikan kredibilitas dari pengaran atau organisasi dari 
buku atau karya yang akan dia baca. Yang ke tiga yaitu kekinian, pada 
tahap ini kami memberikan pemahan mengenai perkembangan suatu ilmu 
atau informasi apakah informasi ini terbaru atau penelitian-penelitian 
terdahulu.9  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola, 

mengidentifikasi, dan mengevalusai sumber informasi pustakawan Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki beberapa cara mulai dari menyesuaikan 

informasi yang mereka temukan relevan dengan topik yang dibutuhkan. Kemudian 

untuk informasi tercetak cara mengevaluasi informasinya yaitu dengan 

memperhatikan pengaran, penerbit apakah sudah sesuai, kemudian memperhatikan 

pekembangan suatu ilmu atau informasi apakah informasi itu terbaru atau penelitian 

terdahulu. Setelah melalui berbagai tahapan barulah kemudian informasi itu bisa 

dimanfaatkan sebagai mana kebutuhan pemustaka. 

4. Publikasi Informasi 

Publikasi informasi yaitu pelaksanaan dari kegiatan penyebarluasan 

informasi. Dimana informasi yang telah di uji keabsahan datanya itu kemudian akan 

disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, riset dan lain sebagainya. Untuk 

menganalisis peran pustakawan dalam penyampaian informasi, peneliti telah 

melakukan wawancara dengan berbagai informan diantaranya informan Nursinah: 

“mengenai publikasi disini kami menyusun dan menerbitkan ide-ide ilmiah 
pustakawan maupun pemustaka dengan memanfaatkan komputer dan 
internet sebagai media dalam publikasi misalnya jurnl-jurnal online, blog 
perpustakan. Disampin itu juga kami mengajarkan pemustaka dalam 

                                                             
9Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
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penyampaian informasi, kami hanya mengajarkan bagaimana mencari 
informasi yang sesuai kebutuhannya dan telah teruji keabsahan datanya, 
untuk kemudian disebarluaskan itu masing-masing pemustaka memeliki 
cara yang berbeda-beda, ada yang mencari informasi untuk kebutuhan 
tugas akhir, tugas kuliah maupun hanya untuk menambah wawasan 
keilmuan.10 

Ditambahkan juga oleh Mirfayanah: 

“pemustaka dalam mencari informasi di perpustakaan ada berbagai macam 

kebutuhan ada yang mencari melalui teks bacaan (buku, majalah), ada juga 
yang menggunakan saranah teknologi ( opack, jurnal, data base) dari 
berbagai informasi yang telah  mereka olah itu kemudia akan mereka 
publikasikan, contohnya, ada yang menjadikan informasi itu sebagai 
sumber pengetahuan yang baru, ada juga untuk kepentingan orang banyak 
seperi sosialisasi, dan sebagai bahan diskusi. Jadi ada banyak metode 
penyampaian informasi yang dilakukan pemustaka tergantung kebutuhan 
mereka terhadap informasi itu.11 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muh Fahruddin: 

“untuk publikasi informasi itu tidak hanya mengarahkan pemustaka dalam 

penggunaan informasi melainka kita sebagai pustakawan pun di dalam 
menyampaikan informasi kepada pemustaka. Dikarenakan ini menjadi 
layanan utama perpustakaan, dimana perpustakaan memberikan 
pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustka, misalnya publikasi buku-
buku teks dan jurnal itu sangat dibutuhkan civitas akademika saat ini, baik 
untuk kebutuhan penelitian, penulisan skripsi, dan lain-lain jadi kami 
selaku pustakawan disini melakukan juga kolaborasi dengan dosen-dosen 
dan prodi-prodi yang ada sehingga kami mengetahui koleksi-koleksi yang 
harus disediakan demi terciptanya pemenuhan dan penyampaian informasi 
yang baik bagi pemustaka.12 

                                                             
10Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
11Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
12Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan pustakawan dalam publikasi 

informasi disini dimana pustakawan menyediakan sarana publikasi untuk pemustaka 

maupun pustakawan dalam menyalurkan ide-ide ilmiah dalam bentuk karya tulis, 

jurnal, dan lain sebagainya. Pustakawan juga dalam melakukan publikasi informasi 

yang ada di perpustakaan melakukan kerjasama dengan prodi ataupun dosen-dosen 

untuk mengetahui kebutuhan informasi terkini yang dibutuhkan. Disampin itu juga 

pustakawan mengedukasi pemustaka dalam publikasi informasi mengajarkan 

bagaimana cara penyampaian informasi itu, melalui saranah teknologi maupun 

manual.   

5. penggunaan teknologi 

Kemampuan pustakawan dalam mengedukasi pemustaka menggunakan 

teknologi digital alat komunikasi atau jaringan dalam mendefenisikan, mengakses, 

mengelola, mengevaluasi, menciptakan, mengkomunikasi informasi secara efektif 

dan efisien untuk menganalisis peran pustakawan dalam penggunaan teknologi. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Muh 

fahruddin: 

“di era teknologi saat ini kami cukup terbantu mengenai penggunaan 
teknologi bagi pemustaka karena sebagian besar dari pemustaka sudah 
mahir dalam penggunaan teknologi yang ada di perpustakan, tinggal 
bagaiman kami mengajarkan kepada mereka cara menemukan informasi 
yang meraka butuhkan.13 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Mirfayana: 

                                                                                                                                                       
 

13Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019 
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“untuk penggunaa teknologi disini biasanya mahasiswa menggunakan 

layanan perpustakaan digital untuk mengkases layanan penelusuran 
informasi diantaranya jurnal unismuh, ebscohost, google schooler, dan 
lain-lain jadi kita sebagai pustakawan hanya mengajari mereka 
menjalankan layanan tersebut sesuai dengan informasi yang butuhkan, 
misalnya dalam mengakses jurnal kita mengajarkan cara mencari 
informasi, menggunakan digital tools untuk mengidentifikasi kebutuhan 
informasi kemudian memilih informasi yang ada dan membandingkan 
informasi dari berbagai sumber. Jadi kita mengedukasi pemustaka lebih 
kepada pengunaan layanan penelusuran digital.14 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nursinah: 

“sebagai pustakawan kita di tuntut melek teknologi mengingat 

perkembangan teknologi saat ini semakin maju yang dulunya kita 
mengakses informasi tercetak saja, kini serba digital setiap pemustaka 
disini bisa dengan bebas mengakses informasi yang mereka butuhkan 
hanya melalui gadget, ataupun komputer. Nah, tugas kita disini 
mengarahkan pemustaka memahami aktivitas yang ada dalam penggunaa 
teknologi itu misalnya, mengakses internet, membaca situs web, 
mengevaluasi sumber web, memahami blogging dan lain-lain. Digital 
library juga sering di akses pemustaka dalam penggunaan audio visual.15 

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penggunaa 

teknologi sebagai penunjang dari keterampilan dalam literasi informasi di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sudah baik melihat perpustakan 

sudah memiliki layanan perpustakaan digital, mesin pecari opac, layanan jurnal 

online dan akses internet yang cukup baik, peran pustakawan lebih kepada 

mengedukasi pemustaka bagaimana menggunakan teknologi yang telah ada untuk 

                                                             
14Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
15Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
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pencarian informasi dan kebutuhan penelitan lainnya. Pustakawan juga sering 

mengikuti pelatihan teknologi informasi perpustakaan, sebagai penunjang dalam 

melaksanakan tugasnya. 

C. Peran Pustakawan Dalam Pengembangan Literasi Informasi 

Peran pustakawan semakin berkembang dari waktu ke waktu, pustakawan tidak 

hanya menyusun buku dan melayani sirkulasi. Tetapi dituntut untuk dapat 

menyediakan dan memberikan informasi yang tepat, cepat, akurat dan efisien. 

Pustakawan dituntut untuk mengembangkan kompetensi yang ada didalam dirinya 

agar dapat mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi. Pustakawan di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini berupaya memberikan 

layanan yang maksimal kepada pemustaka didalam menghadapi kebutuhan informasi 

yang semakin berkembang pesat, Sehingga perpustkaan dapat memberikan kepuasan 

pelayanan kepada pemustaka khususnya mahasiswa dan dosen, meskipun jumlah 

tenaga atau pustakawan yang dimiliki sangat minim untuk ukuran perpustakaan 

perguruan tinggi yang memiliki 7 Fakultas. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk 

mewujudkannya namun pustakawan Universitas Muhammadiyah Makassar selalu 

berupaya memberikan pelayanan yang maksimal, dalam hal ini peran pustakawan 

dalam pengembangan literasi, dalam banyak hal pustakawan memainkan berbagai 

peran. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) di perpustakaan universitas 

muhammadiyah makassar, adapun peran pustakwan di dalam pengembangan literasi 

informasi yaitu : 

1. Edukator 
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Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa 

sebagai pendidik, yaitu mengedukasi para pengguna jasa (pemustaka) di dalam 

mencari dan menggunakan informasi secara efektif. Untuk mengetahui peran 

pustakawan dalam mengedukasi pemustaka mengenai literasi informasi, peneliti telah 

melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Nursinah: 

“upaya yang kami lakukan di sini dalam megedukasi pemustaka yaitu 
melalui pendidikan pemustaka, program ini dilakukan pada awal tahun 
ajaran baru untuk mahasiswa baru. agar dapat mengerti bagaimana 
mendapatkan informasi yang baik.16 

Mirfayana juga menambahkan: 

   

“dalam mengedukasi pemustaka mengenai literasi informasi biasanya kami 

mengajarkan kepada pemustaka baik dalam kelompok maupun perorangan 
karna biasanya pemustaka langsun bertanya kepada kami bagaimana 
mencari informasi mengenai jurnal ataupun informasi lain. jadi kami 
mengajarkan penggunaan penelusuran informasi mulai dari menentukan 
topik informasi yang di inginkan sampai kemudian mengelola dan 
menggunakan informasi itu.17 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan informan Muh 

fahruddin: 

“jadi dalam mengajarkan literasi informasi kepada pemustaka itu ada 

beberapa cara melalui pendidikan pemustaka untuk peserta didik baru, 
melalui bimbingan kelompok atau individu, melalui layanan referensih. 
kebanyakan keluhan mahasiswa di sini  kurang paham dalam menemukan 
informasi. Jadi kami sebagai pustakawan memberikan pemahaman mengenai 

                                                             
16Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
17Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
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sarana atau media di dalam penelusuran informasi, misalnya opack, data 
base online, dan penggunan perpustakaan digital untuk menelusuri 
informasi-informasi yang mereka butuhkan18 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara tentang upaya-upaya yang 

dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan pemustaka. Informan Muh fahruddin 

mengatakan: 

“kegiatan pendidikan pemustaka kami lakukan setiap penerimaan mahasiswa 
baru dimana kegiatan ini sangat bermanfaat dalam pengenalan perpustakaan 
kepada mahasiswa yang masih awam menyangkut persoalan yang ada di 
perpustakaan. Adapun kegiatan ini dilakukan di perpustakaan agar lebih 
mudah mendemonstrasikan langsun materi-materi yang disampaikan. 
Adapun yang kami ajarkan yaitu: mengenalkan fasilitas-fasilitas fisik yang 
perpustakaan ini miliki, pengenalan katalog dan alat penelusuran lainnya, 
mengenalkan bagian-bagian layanan yang ada di perpustakaan, pengenalan 
beberapa sumber bacaan, mengenalkan atauran-aturan yang ada.19 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nursinah: 

“dalam pendidikan pemustka kami memberikan pengenalan mengenai 

layanan dan aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Tidak hanya itu dalam 
dalam pendidikan pemustaka kita juga memberikan materi mengenai literasi 
yaitu bagaimana pemustaka diharapkan mampu mencari dan menggunakan 
sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan yaitu melalui 
pengenalan penggunaan indeks jurnal, sumber-sumber referensi, penggunaan 
katalog kartu mupun online, serta bibliografi. Agar pemustaka itu mampu 
mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara mandiri untuk 
di pergunakan sebagaimana mestinya.20 

                                                             
18Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
19Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
20Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019.  
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Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa 

peran pustakawan sebagai edukator dalam pengembangan literasi informasi di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sangat membantu pemustaka 

mempelajari literasi informasi dimana pemustaka diberikan wadah untuk mempelajari 

keterampilan-keterampilan dalam mencari dan mengelola informasi dengan baik 

melalui program literasi informasi (pendidikan pemustaka, bimbingan kelompok 

maupun individu dan seminar), adapun dalam pendidikan pemustaka diberikan 

pemahaman mengenai tatatertib, pengenalan gedung, fasilitas-fasilitas perpustakaan 

yang menjadi penunjang dalam penelusuran informasi. Dengan adanya pendidikan 

pemustaka ini dapat memberikan pengetahuan bagi pemustaka dalam memanfaatka 

fasilitas atau layanan penelusuran informasi yang ada di perpustakaan dalam 

menemukan informasi yang mereka butuhkan. 

2.   Manajer 

Pustakawan adalah manajer informasi yang mengelola informasi yang ada 

pada perpustakaan. Pustakawan dalam perannya sebagai manajer juga dapat 

mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa 

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya infomasi yang ada 

untuk mendukung tercapainya visi dan misi perpustakaan. Untuk mengetahui peran 

pustakawan sebagai manajer informasi dalam literasi informasi. Peneliti telah 

melakukan wawancar dengan beberapa informan yaitu Nursinah:  

“upaya-upaya yang kami lakukan dalam memanage pengembangan literasi 
informasi sebagaimana pustakawan juga mengembang amanah sebagai 
manajer informasi itu dimulai dari merencanakan program-program yang 
dapat membantu pengembangan literasi informasi diantaranya pendidikan 
pemustaka, bimbingan literasi individu maupun kelompok, mengadakan 
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seminar. dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsi dalam pembelajaran literasi informasi untuk pemustaka 
khususnya mahasiswa universitas muhammadiyah makassar.21 

Muh fahruddin juga menambahkan: 

“jadi dalam memanage pengembangaan literasi informasi itu kami terlebih 

dahulu memperhatikan kebutuhan pemustaka. melalui pengadaan koleksi 
yang sesuai dengan kebutuhan pemustakaa saat ini. Dengan beragamnya 
informasi terkini dapat mempermudah pemustaka dalam mencari informasi 
yang mereka butuhkan, jadi tugas kami juga sebagai manajer informasi itu 
mampu untuk menganalisa kebutuhan pemustaka misalnya mahasiswa 
yang sudah menyusun skripsi cenderung membutuhkan informasi 
mengenai jurnal-jurnal dan sebagainya.22 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mirfayana: 

“adapun upaya yang kami lakukan dalam memange pengembangan literasi 

itu dengan memperhatikan kebutuhan pemustaka, apa lagi mengingat 
sekarang sudah serbah tehnologi jadi kami menyediakan sarana 
penelusuran informasi. Jadi pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan 
digital sebagai sarana temu kembali informasi, selain itu juga melakukan 
pengembangan koleksi terbaru demi terpenuhinya kebutuhan informasi 
pemustaka.23 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran pustakawan sebagai 

manajer dalam pengembangan literasi informasi yaitu sangat beragam mulai dari 

perencanaan program literasi seperti pendidikan pemustaka, bimbingan literasi, 

mengadakan seminar, disamping itu juga pustakawan memanage kebutuhan informasi 

pemustaka melalui pengadaan koleksi-koleksi terbaru yang relevan dengan 

                                                             
21Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
22Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
23Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
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kebutuhan, penyediaan sarana penelusuran informasi, serta memberikan layanan yang 

baik agar dapat memberikan sumbangsi yang baik dalam pengembangan literasi 

informasi. 

3.   Administrator 

Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan 

dan dicapai, dengan pengetahuannya pustakawan diharapkan memiliki kemampuan 

dalam menafsirkan prosedur  kedalam kegiatan-kegiatan nyata, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kerja, berdaya guna dan tepat guna. Peran pustakawan sebagai 

administrator di dalam literasi informasi ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada pemustaka mengenai penggunaan informasi yg efektif dan efisen. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diantaranya Mirfayanah 

mengatakan: 

“peran kami dalam mengelola dan melaksanakan pengembangan literasi 

yang ada disini itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan pemustaka 
misalnya dari segi fasilitas maupun koleksi-koleksi untuk memenuhi 
kebutuhan pemustaka, nah demi berjalannya program-program literasi yang 
ada di perpustkaan itu diperlukan pengelolaan yang baik. Baik dari 
penyusunan rencana, pelaksanaan, dan manfaatnya untuk pemustaka. 
Disampin itu kami juga menyediakan panduan-panduan penggunaan 
layanan ada pada setiap titik layanan yang sehingga memberikan 
kemudahan dan kelancaran di dalam literasi informasi itu.24 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan informan Nursinah 

Mengatakan: 

                                                             
24Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 



102 
 

“agar  literasi informasi disini berjalan dengan baik maka perlu pengelolaan 

yang baik jadi kita lihat dulu kebutuhan pemustaka itu seperti apa  
misalnya dari segi pengetahuan literasi informasinya apakah mampu 
mencari informasi dengan baik dan benar, ini biasa di masukkan dalam 
program pendidikan pemustaka, kemudian dari segi ketersediaan informasi, 
kami juga sesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan pemustaka 
meskipun belum semua terpenuhi, dan juga mengenai suasana belajar yang 
nyaman dan aman agar pembelajaran literasi ini berjalan dengan baik.25 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muh Fahruddin: 

“melihat sekarang sudah serbah teknologi kebutuhan pemustaka juga 

sangat beragam, nah untuk mensukseskan pengelolaan literasi ini lebih 
kepada penyediaan fasilitas yang baik misalnya pengelolaan layanan 
digital, alhamdulillah disini sudah ada jadi pemustaka dapat mengakses 
sumber-sumber informasi melalui itu, kemudian pengelolaan layanan 
jurnal, layanan koleksi digital, layanan opack sebagai sarana penelusuran.26 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan 

sebagai administrator dalam pengembangan literasi informasi dimana pustakawan 

mampu menyusun program-program literasi dan menjalankan program tersebut, 

menyediakan tempat yang nyaman dalam proses pengajaran literasi informasi. Peran 

pustakawan juga lebih kepada pemenuhan kebutuhan pemustaka seperti penyediaan 

fasilitas seperti layanan digital, pengelolaan layanan jurnal, opack dan sumber-

sumber bacaan terbaru yang sesuai dengan kurikulum. 

4.   Supervisior 

                                                             
25Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
26Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
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Sebagai supervisor pustakawan dituntut memiliki wawasan yang luas, yang 

memahami beban kerja, hambatan-hambatan serta bersikap sabar, adil, tegas dan 

obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Pustakawan juga harus mampu berkordinasi 

dengan baik dengan sesama staf atau pustakawan didalam menjalanka tugasnya 

sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Dalam pengembangan literasi informasi 

pustakawan sebagai supervisor dituntu mampu mengawasi atau mengarahkan 

pemustaka didalam mencari, menemukan, mengelola, menggunakan informasi secara 

efektif dan efesien. Untuk menganalisis peran pustakawan sebagai supervisor dalam 

pengembangan literasi, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa 

informan diantaranya Nursinah mengatakan: 

“dalam pengembangan literasi tidak hanya pemustaka yang di perhatikan 

akan tetapi terlebih dahulu pustakawan. Jadi pustakwan harus mempunyai 
wawasan dan keterampilan dalam literasi informasi, mempunyai 
komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja. Jadi terlebih dahulu 
kami meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
di adakan perpustakaan wilayah, untuk menunjang nantinya dalam 
mengawasi dan mengarahkan pemustaka mencari dan menemukan 
informasi.27 

Muh fahruddin menambahkan: 

“mengawasi pemustaka disini lebih kepada memperhatikan apa yang 

menjadi kebutuhan mereka dalam proses literasi informasi ini, misalnya 
menyediakan koleksi-koleksi terbaru, fasilitas penunjang literasi informasi 
yaitu penelusuran informasi internet, atau opack. Memperhatikan apakah 
pemustaka dapat dengan baik meningkatkan potensinya dalam literasi 
informasi ini.28 

                                                             
27Nursinah, Kepala Perpustakaan, Wawancara, 20 Agustus 2019. 
28Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Agustus 2019. 
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Pendapat yang sama di kemukakan oleh Mirfayana: 

“kami sebagai pustakawan disini dapat melaksanakan pembinaan kepada 
pemustaka mengenai keterampilan dalam literasi informasi, mengawasi 
apakah program literasi ini berjalan dengan baik, kami juga selaku 
pustakawan disini meningkatkan komptensi di bidang literasi dengan 
mengikuti peltihan-pelatihan agar mempunyai wawasan yang luas untuk di 
kordinasikan dengan baik kepada pemustaka untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan atau kendala-kendalan yang dihadapi pemustaka dalam literasi 
informasi.29 

Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai peran pustakawan 

sebagai supervisor dalam pengembangan literasi informasi maka dapat di simpulkan 

peran pustakawan disini lebih kepada pengembangan sdm yang ada salah satunya itu 

peningkatan keterampilan teknis,teoritis,konsep dan moral melalui pelatihan-

pelatihan, agar pustakawan dapat mengikuti perkembangan teknologi sebagai 

penunjang dalam pengembangan literasi informasi disampin itu juga pustakawan 

melaksanakan pembinaan kepada pemustaka menyangkut keterampilan dalam literasi 

informasi, serta mengawasi setiap program literasi informasi ini berjalan dengan baik 

dan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka  . 

5.    Layanan Informasi 

Layanan informasi perpustakaan adalah penyampaian berbagai informasi 

kepada sasaran layanan agar individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi 

tersebut demi memenuhi kebutuhan individu. Adapun yang mesti di perhatikan 

pustakawan dalam layanan informasi yaitu: 

                                                             
29Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 26 Agustus 2019. 
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a.  Tool Literacy 

Kemampuan pustakawan memahami dan menggunakan teknologi 

informasi secara konseptual dan praktikal, termasuk di dalamnya kemampuan 

menggunakan perangkat lunak, keras, multimedia yang relevan dengan bidang kerja 

atau studi. Untuk menganalisis peran pustakawan dalam tool literacy peneliti telah 

melakukan wawancara dengan informan Muh Fahruddin: 

“Dalam pengaplikasian teknologi informasi pada perpustakaan ini 
sudah baik melihat kami menggunakan teknologi informasi dalam 
pengelolaan perpustakaan yaitu inlislite adapun dalam penggunaanya 
secara konsep sudah berjalan dengan baik karna pustakawan disini 
begitu antusias meingikuti pelatihan-pelatihan mengenai penggunaan 
teknologi informasi perpustakaan. Adapun dalam praktikal semua 
pustakawan cukup mahir menjalankan teknologi informasi yang 
digunakan perpustakaan ini jadi peran kami lebih kepada mengedukasi 
pemustaka terkait pemanfaatkan kemampuan dalam menggunakan 
teknologi informasi yang ada misalnya bagaiman mencari informasi 
menggunakan inlislite, mensin pencari dan lainnya”

30 

Pendapat yang sama di kemukakan Mirfayana: 

“tool literacy atau kemampuan dalam menggunakan teknologi 
informasi ini sangat bermanfaat bagi kami pustakawan terlebih lagi 
pemustaka dimana pemustaka sebagian besar dalam mencari informasi 
menggunakan inslitlite, opac maupun mesin pencari sangat terbantu 
dengan adanya kemampuan dalam pengaplikasiannya jadi kami 
sebagai pustakawan disampin mempelajari penggunaanya juga 
mengedukasi pemustaka agar paham bagaiman memanfaatkan 
teknologi informasi untuk mencari, menemukan informasi yang 
meraka butuhkan”.

31 

                                                             
30Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Desember 2019. 
31Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 30 Desember 2019. 
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Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai peran pustakawan 

dalam tool literacy pengaplikasian teknologi informasi pada perpustakaan ini sudah 

baik melihat teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu inlislite adapun dalam penggunaanya secara konsep 

sudah berjalan dengan baik karna pustakawannya begitu antusias meingikuti 

pelatihan-pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi perpustakaan. Adapun 

dalam praktikal semua pustakawan cukup mahir menjalankan teknologi informasi 

yang digunakan perpustakaan, disamping itu pustakawan juga mengedukasi 

pemustaka terkait pemanfaatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi 

informasi yang ada misalnya bagaiman mencari informasi menggunakan inlislite, 

mensin pencari dan internet. 

b.  Resources Literacy 

Kemampuan sesorang di dalam memahami bentuk, format, lokasi, dan 

cara mendapatkan sumber daya informasi terutama jaringan informasi yang terus 

berkembang. Untuk menganalisi peran pustakawan dalam resources literacy peneliti 

telah melakukan wawancara dengan informan Muh Fahruddin: 

“sebagai pustakawan bagian layanan digital, dalam memahami bentuk, 

format, lokasi dan cara menemukan informasi itu ada beberapa tahapan 
dimulai dari mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang 
dibutuhkan, kemudia kami lakukan pencarian informasi melalui 
internet, opac, data base online setelah menemukan informasi yang 
berkaitan kami memperhatikan format informasinya apa sudah sesuai 
dengan mengecek kredibilitas informasi tersebut. Mengenai lokasi 
informasi terkini bisa kita ketahui apabilah bentuk dan format 
informasi seperti apa yang kita inginkan diketahui terlebih dahulu”.

32 

                                                             
32Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Desember 2019. 
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Mirfayana juga menambahkan: 

“Mengenai resources literacy ini menjadi keahlian pustakawan yang 
harus dimiliki melihat ini adalah pekerjaan pokok pustakawan dimana 
kita di tuntut mampu melayani kebutuhan informasi pemustaka mulai 
dari informasi terdahulu hingga terkini dengan adanya kemampuan 
pustakawan dalam memahami bentuk, format, lokasi dan cara 
menemukan informasi itu sudah menjadi bagian terpenting yang harus 
dimiliki pustakawan. Berbeda dengan pemustaka khusunya di 
perpustaakan universitas muhammadiyah ini pemustakanya masih 
banyak yang belum memahami bagaimana memahami bentuk, format, 
lokasi dan cara menemukan informasi yang lebih efektif. Nah ini 
menjadi bagian terpenting pustakawan dimana kami sebagai penyedia 
informasi harus mampu mengedukasi pemustaka juga dalam hal 
bagaimana mereka dapat memahami kebutuhan informasi yang mereka 
butuhkan dan bagaiaman menemukan informasi itu dengan 
memperhatikan format dan keakuratan informasi itu untuk 
kebutuhannya.33 

Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai memahami bentuk, 

format, lokasi dan cara menemukan informasi (resources literacy) dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi pustakawan universitas muhammadiyah dituntut mampu 

memahami bentuk, format, lokasi dan cara menemukan informasi yang terkini guna 

memberikan layanan yang baik kepada pemustaka dimana dalam pengelolaannya ada 

beberapa tahapan dimulai dari mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang 

dibutuhkan, kemudia melakukan pencarian informasi melalui internet, opac, data base 

online setelah menemukan informasi yang berkaitan, pustakawan memperhatikan 

format informasinya apa sudah sesuai dengan mengecek kredibilitas informasi 

tersebut. Disamping itu pustakawan juga mengedukasi pemustaka juga dalam hal 

bagaimana mereka dapat memahami kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dan 

                                                             
33Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 30 Desember 2019.  
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bagaiaman menemukan informasi itu dengan memperhatikan format dan keakuratan 

informasi itu untuk kebutuhannya melihat notabenenya pemustaka belum memahami 

bentuk, format, lokasi dan cara menemukan informasi yang lebih efektif dan efisien. 

 

c.  Data Base 

Pangkalan data atau basis data adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data 

tersebut. Untuk menganalisis peran pustakawan dalam penggunaan data base peneliti 

melakukan wawancara dengan informan Muh Fahruddin: 

“pengelolaan data base disini pemrosesan file masih berbasis 
manajemen file. Basis data untuk mengaksesnya mempunyai fasilitas 
tehnologi dalam hal ini komputer untuk perpustakaan universitas 
muhammadiyah ini data base perpustakaannya menggunakan aplikasi 
inlislite dimana didalamnya tersimpan data-data perpustakaan mulai 
dari koleksi tercetak (buku-buku) dan koleksi digital mengenai 
pengelolaanya sudah cukup baik melihat pustakawan sudah mahir 
mengoprasikannya. Adapun data base online disini jurnal eloktronik 
atau sering disebut e-journal yang dapat di akses pemustaka melalui 
internet dalam e-journal ini merupakan terbitan serial seperti bentuk 
tercetak namun dalam bentuk elektronik. Biasanya terdiri dari format 
text dan grafik ( dalam format pdf )”.

34 

Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai data base 

perpustakaan universitas muhammadiyah makassar dalam pengelolaan data base 

perpustakaan menggunakan aplikasi inlislite dimana didalamnya tersimpan data-data 

                                                             
34Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Desember 2019.  
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perpustakaan mulai dari data pengguna jasa, peminjaman dan koleksi tercetak (buku-

buku) dan koleksi digital mengenai pengelolaanya sudah cukup baik melihat 

pustakawan sudah mahir mengoprasikannya. Adapun data base online di 

perpustakaan universitas muhammadiyah makassar yaitu jurnal eloktronik atau sering 

disebut e-journal yang dapat di akses pemustaka melalui internet dalam e-journal ini 

merupakan terbitan serial seperti bentuk tercetak namun dalam bentuk elektronik. 

Biasanya terdiri dari format text dan grafik ( dalam format pdf ) 

d.  Socio cultural 

Pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai 

pihak di dalam sebuah masyrakat, dalam artian memahami siapa-siapa yang berada 

dibalik produksi informasi ilmiah, jaringan ilmuan mana yang menghasilkannya, dan 

hunbungannya. Untuk menganalisis peran pustakawan dalam sosio cultural peneliti 

telah melakukan wawancara dengan informan Muh Fahruddin: 

“melihat sosio cultural informasi dimana, bagaimana informasi itu 
dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Melihat 
hal tersebut kami selaku pustakawan dalam menyediakan, 
menggunakan dan mencari informasi telebih dahulu mengetahui 
dengan jelas jenis dan format informasi yang di butuhkan kemudian 
memperhatikan kredibilitas informasinya melihat saat ini banyak 
informasi-informasi yang hoax tidak jelas perlu adanya ketelitian 
dalam menerimah informasi dari publik maupun sumber-sumber 
informasi lain apakah dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya”.

35 

Mirfayana juga menambahkan: 

“dalam penerapannya di perpustakaan melihat informasi datang dan 
dihasilkan oleh berbagai kalangan maka dari itu apabilah pemustaka 

                                                             
35Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Desember 2019.  
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membutuhkan informasi kami selaku pustakawan mengarahkan untuk 
mengecek terlebih dahulu kredibilitas informasinya misalnya dengan 
memperhatikan biografi penulis apakah sudah sesuai atau tidak karna 
dengan mengetahui terlebih dahulu profil penulis kami dengan mudah 
mencari sumber informasi tersebut layak atau tidak untuk dijadikan 
referensi”.

36 

Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai pemahaman 

tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah 

masyrakat, dalam artian memahami siapa-siapa yang berada dibalik produksi 

informasi ilmiah, jaringan ilmuan mana yang menghasilkannya, dan hunbungannya, 

di perpustakaan universitas muhammadiyah yaitu peran pustakawan dalam hal ini 

mengedukasi pemustaka dalam mencari informasi dengan mengarahkannya untuk 

mengecek terlebih dahulu kredibilitas informasinya. Misalnya dengan memperhatikan 

biografi penulis apakah sudah sesuai atau tidak. Dengan mengetahui terlebih dahulu 

profil penulis dapat dengan mudah mencari sumber informasi tersebut layak atau 

tidak untuk dijadikan referensi melihat saat ini banyak informasi-informasi yang hoax 

tidak jelas perlu adanya ketelitian dalam menerimah informasi dari publik maupun 

sumber-sumber informasi lain apakah dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. 

e. Research Literacy 

Kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi 

sebgai alat riset dalam penelusuran informasi, bagaimana menggunakan internet 

sebagai lapangan pembelajaran. Untuk menganalisis peran pustakawan dalam 

research literacy peneliti melakukan wawancara dengan informan Mirfayana: 

                                                             
36Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 30 Desember 2019.  
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“dalam research literasi di perpustakaan itu dimana saya sebagai 

pustakawan harus mampu mengoprasikan teknologi informasi sebagai 
alat riset yang dapat mendukung profesi saya sebagai pustakawan 
adapun dalam prakteknya dalam mencari informasi-informasi untuk 
pemustaka maupun kebutuhan sendiri saya biasanya menggunakan 
teknologi komputer dalam mencari informasi, melalui mesin pencari 
sumber informasinya itu melalui internet maupun data base informasi. 
Tidak sampai disini saja saya sebagai pustakawan disini  harus mampu 
menyeleksi informasi yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah 
informasi dengan menentukan apakah informasi tersebut akurat dan 
relevan dengan kebutuhan. Dan dapat membedakan antara informasi 
yang berisikan fakta, pendapat dan opini”.

37 

Muh Fahruddin juga menambahkan: 

“dalam layanan digital saya banyak mengedukasi pemustaka dalam 

memanfaatkan teknologi dalam memncari informasi maupun dalam 
penelitian kebanyakan pemustaka yang berkunjung di perputakaan 
membutuhkan informasi untuk keperluan riset (skripi, thesis,disertasi 
ataupun jurnal ilmiah) dari berbagai kebutuhan itulah saya sebagai 
pustakawan harus lebih maju dalam hal penggunaan teknologi 
mengingat globalisasi informasi-informasi saat ini sangat mudah 
ditemui maka dari itu saya harus jeli dalam menentukan informasi 
maupun sumber informasi apa yang sesuai dengan kebutuhan 
pemustaka dengan memperhatikan keakuratan informasi apakah 
relevan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian ataupun 
hanya untuk menambah wawasan”.

38 

Berdasarkan pernyataan informan di atas mengenai kemampuan 

menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebgai alat riset dalam 

penelusuran informasi, bagaimana menggunakan internet sebagai lapangan 

pembelajaran. Pustakawan universitas muhammadiyah makassar mengedukasi 

                                                             
37Mirfayana, Bagian Layanan Sirkulasi, Wawancara, 30 Desember 2019.  
38Muh Fahruddin, Bagian Layanan Digital, Wawancara, 30 Desember 2019.  
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pemustaka dalam memanfaatkan teknologi dalam memncari informasi maupun dalam 

penelitian kebanyakan pemustaka yang berkunjung di perpustakaan membutuhkan 

informasi untuk keperluan riset (skripi, thesis,disertasi ataupun jurnal ilmiah) dari 

berbagai kebutuhan pustakawan harus lebih maju dalam hal penggunaan teknologi 

mengingat globalisasi, informasi-informasi saat ini sangat mudah ditemui maka dari 

itu pustakawan harus jeli dalam menentukan informasi maupun sumber informasi apa 

yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pustakawan juga harus mampu 

mengoprasikan teknologi informasi sebagai alat riset yang dapat mendukung 

profesinya sebagai pustakawan adapun dalam prakteknya dalam mencari informasi-

informasi untuk pemustaka maupun kebutuhan sendiri. 

 



113 
 

BAB V 
 

         PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

  

1. Peran pustakawan dalam pengembangan literasi informasi sudah berjalan 

dengan baik, melihat pustakawan telah menjalankan perannya sebagai 

edukator mengedukasi pemustaka dalam literasi informasi. Sebagai manajer 

memanage program-program literasi dan memanage informasi yang 

dibutuhkan pemustaka. Sebagai administrator, memberikan layanan yang baik 

dalam hal ini penyediaan layanan digital, jurnal dan tempat yang nyaman 

demi berjalannya program literasi informasi. Sebagai supervisor pustakawan 

melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemustaka. Layanan 

informasi sebagai penyampai berbagai informasi kepada sasaran layanan agar 

individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi 

memenuhi kebutuhan informasinya.  

2. Pengembangan literasi informasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar ada beberapa keterampilan yang digunakan. Dimulai dari 

mengenali kebutuhan informasi pada bagian ini pustakawan mengedukasi 

pemustaka melalui bimbingan literasi, pendidikan pemustaka, maupun 

bimbingan individu. Memberikan gambarang mengenai subjek informasi, 

fungsi informasi, dan bentuk informasi yang mereka sedang butuhkan. 

Setelah itu pustakawan mengedukasi pemustaka dalam penggunaan sarana 
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penelusuran, mengelola dan mengevaluasi hasil penelusuran kemudian 

menyalurkan informasi itu dalam bentuk karya (jurnal, karya tulis ilmiah 

ataupun hanya sebatas menambah wawasan) dengan menggunakan teknologi 

informasi dalam hal ini layanan jurnal, opac, data base online melihat 

Universitas Muhammadiyah Makassar sudah cukup baik dalam penggunan 

teknologi melihat perpustakaan sudah memiliki layanan perpustakaan digital, 

mesin pecari opac, layanan jurnal online dan akses internet yang cukup baik. 

B. Implikasi 
 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan implikasinya 

sebagai berikut: 

1. Pustakawan harus lebih kreatif dalam memberikan bimbingan kepada 

pemustaka agar pemustaka tidak mengalami kejenuhan dalam mengikuti 

program literasi. Diharapkan perlu adanya terobosan baru dalam 

pengembangan literasi informasi yaitu menjadikan literasi informasi ini 

sebagai mata kuliah dasar mengingat keterampilan literasi informasi ini 

sangat dibutuhkan pemustaka. 

2. Seyogianya setiap sumberdaya manusia yang ada di perpustakaan 

universitas muhammadiyah saling mendukung dan berkolaborasi dalam 

meningkatkan kualitas layanan yang ada mulai dari meningkatkan 

kompetensinya khususnya pada keterampilan literasi informasi sebagai 

penunjang dalam pembelajaran sepanjang hayat. Pustakawan juga 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknologi informasi 
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mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga 

pustakawan  tidak tertinggal dengan pemustaka yang mayoritas mengerti 

menggunakan teknologi. 
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DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

1. Peran pustakawan dalam pengembangan literasi informasi 

a. Bagaimana bapak/ibu mengedukasi pemustaka di dalam mengenali literasi 

informasi 

b. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pendidikan pemustaka 

c. Bagaimana bapak/ibu memanage pengembangan literasi informasi 

d. Sebagai administrator bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu dalam 

pengembangan literasi informasi 

e. Melihat peran bapak/ibu sebagai supervisior langkah-langkah apa saja yang 

bapak/ibu lakukan dalam pengembangan literasi informasi 

f. Langkah-langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam pengaplikasian tool 

literacy 

g. Bagaimana bapak/ibu memahami bentuk format,lokasi dan cara mendaptakan 

sebuah informasi ( resources literacy) dalam penerapannya di perpustakaan 

h. Bagaimana menurut bapak/ibu literasi informasi dilihat dari sosio cultural 

i. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai data base informasi yang ada di 

perpustakaan bapak/ibu kelola 

j. Langkah-langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam research literasi di 

perpustakaan yang bapak/ibu kelola 

 



2.  Pengembangan Literasi informasi  

a. Bagaimana bapak/ibu dalam mengenali kebutuhan informasi 

b. Langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam penelusuran informasi  

c. Bagaimana bapak/ibu mengelola, mengidentifikasi, mengevaluasi informasi 

d. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan bapak/ibu dalam publikasi informasi 

e. Langkah-langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam penggunaan 

teknologi yang dapat menunjang dalam pengembangan literasi informasi 
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