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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 Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 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 
 

 



 

 
 

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}ah dan alif atau 
ya>’ 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau ػػُػو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 
 ػػِػػػى



 

 
 

 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 (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

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 maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَػرَبػػِىَ 



 

 
 

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 mendatar 

(-). 

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 ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 



 

 
 

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: 

للَِبَِ  di>nulla>h دِيػنَُْاللهَِ  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>h    هُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللهَِ

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}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}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: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

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 …/…: 61 = QS An-Nur/24: 61 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

UU = Undang-Undang 

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

SLB = Sekolah Luar Biasa 

 

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         : Surya Handayani 
Nim  : 80100217075 
Konsentrasi  : Perpustakaan dan Infomasi Islam 
Judul Tesis   : Interaksi Sosial Dalam Keterampilan Berkomunikasi Pustakawan Pada 

Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Perpustakaan Sekolah 
Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Tesis ini mengkaji Interaksi Sosial Dalam Keterampilan Berkomunikasi 

Pustakawan Pada Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Perpustakaan Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Interaksi Sosial Pustakawan 
dalam Keterampilan Berkomunikasi yang digunakan Pustakawan pada siswa Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 
Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pokok masalah di atas peneliti membagi kedalam 2 
(Dua) sub masalah, yaitu: pertama bagaimana Interaksi Sosial Pustakawan dalam 
Keterampilan Berkomunikasi yang digunakan Pustakawan pada siswa Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 
Provinsi Sulawesi Selatan ,Kedua, Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam 
berkomunikasi Pustawakan pada Pemustaka siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 
Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? 

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. 

Dapat dikatakan bahwa hubungan interaksi sosial, dalam berkomunikasi di 
perpustakaan adalah hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan 
untuk menyambung informasi kepada pemustaka. Dalam hal ini, yang paling berperan 
dalam proses transfer informasi dari perpustakaan kepada pemustaka adalah pustakawan, 
karena ia adalah penentu keberhasilan apakah transfer informasi tersebut berjalan dengan 
lancar atau tidak. 

Pada umumnya perpustakaan sekolah, sebagian besar pemustakanya adalah 
memiliki fisik dan mental yang normal. Namun demikian, perpustakaan Sekolah Luar 
Biasa (SLB) dari kalangan minoritas sebagai penyandang disabilitas atau berkebutuhan 
khusus, seperti Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Dan Autis. Para penyandang disabilitas 
tersebut memiliki keterbatasan fisik, oleh sebab itu pengelola perpustakaan Sekolah Luar 
Biasa (SLB) harus dapat melayani pemustaka disabilitas dengan baik, sesuai keinginan 
pemustaka penyandang disabilitas. 

Sebagai Implikasi diharapkan perlu adanya dukungan atau perhatian yang besar dari 
pihak sekolah, khususnya perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai bahan acuan 
yang berkembang dapat dilihat dari Pustakawan dengan pelayanannya terhadap pemustaka 
Berkebutuhan Khusus ketika berinteraksi menggunakan komunikasi yang efektif sehingga 
pemustaka Berkebutuhan Khusus merasa puas dengan pelayanan yang ada di perpustakaan. 

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Keterampilan Berkomunikasi, Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Ajaran Islam menjelaskan bahwa semua manusia dihadapan Tuhannya 

adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidaklah terlihat 

pada bentuk fisiknya tetapi dari ketakwaannya kepada Allah swt.1 Dalam sebuah 

riwayat juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah ditegur langsung 

oleh Allah swt ketika bersikap diskriminatif terhadap seorang penyandang 

disabilitas. Pada saat itu, datang seorang lelaki tunanetra2 dari keluarga miskin 

yang ingin bertanya kepada Nabi Muhammad saw. Pada saat itu pula kalangan 

bangsawan dari suku Quraisy mendatangi Nabi Muhammad saw dengan maksud 

yang sama. Sekalipun nabi melayani kedua tamunya, namun terdapat perbedaan. 

Perbedaan itu terletak pada sikap nabi, yakni nabi bermuka masam terhadap lelaki 

tunanetra tersebut. Dari peristiwa ini maka turunlah ayat teguran kepada Nabi 

Muhammad saw3 yang berisi teguran kepada Nabi Muhammad yakni melarang 

nabi untuk bersikap diskriminatif pada orang lain. 

Ketidaksempurnaan kadang membuat anak-anak minder dalam 

pergaulannya sehari-hari. Kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, dan 
                                                     

1Kementerian Agama, QS. Al-Hujurat (49) Ayat 13. 
2
Lelaki tunanetra ini bernama Abdullah bin Suraih bin Malik bin Rabi’ah al-Fihri. yang 

dikenal nama Ibnu Ummi Maktum (anak dari Ummi Maktum). Ummi Maktum ini meruapakan 
saudara dari Khadijah R.A ( HR. Ibnu Abbas) 

3Kementerian Agama, Q.S Abasa (80) Ayat 1-11. 
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kelainan cacat fisik dalam gangguan gerak termasuk salah satu permasalahan 

yang membuat anak-anak sulit berinteraksi sosial dalam berkomunikasi di tengah-

tengah anak-anak yang pada umumnya. Sekolah inklusi merupakan sebuah 

prinsip persamaan hak.  Nyatanya tak ada manusia yang sama tetapi semua warga 

negara mempunyai hak yang sama terhadap pendidikan, termasuk di dalamnya 

adalah anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi harus berdasar pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, tentang 

pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

Di sekolah inklusi terdapat anak normal serta anak berkebutuhan khusus, 

tentunya komunikasi anak normal memiliki perbedaan dalam Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) tetapi pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama dalam 

hal pendidikan. 

Keberadaan perpustakaan di sekolah didukung kuat oleh pemerintah yang 

tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidian nasional. Pada pasal 35 ayat 1 bahwa standar nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.4 

                                                     
4ANUVA Volume 1 (2): 133-138, 2017 Copyright ©2017, ISSN: 2598-3040 online 
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Perpustakaan sekolah didirikan supaya dapat digunakan oleh setiap warga 

sekolahnya, bukan hanya ditujukan untuk kelompok tertentu. 

Seperti kita ketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pustakawan 

sebagian besar adalah kegiatan pemberian layanan kepada pemustaka. 

Dalam dunia perpustakaan, pelayanan merupakan ujung tombak 

perpustakaan. Baik tidaknya suatu perpustakaan bergantung pada bagaimana 

pelayanannya, karena bagian layanan inilah yang berhubungan langsung dengan 

para pengguna perpustakaan.5 Di sisi lain, pustakawan adalah pelaku langsung 

kegiatan layanan, sehingga kualitas pustakawan akan berpengaruh pada kualitas 

layanan perpustakaan. Hal tersebut tentu saja membuat pustakawan harus 

berinteraksi secara langsung dengan pemustaka sehingga keterampilan 

komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan oleh pustakawan dalam usahanya 

untuk menjalin interaksi yang baik dengan pemustaka, membina hubungan yang 

harmonis dengan pemustaka hingga tercipta atmosfer yang nyaman di 

perpustakaan sehingga pemustaka akan selalu merujuk ke perpustakaan untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya. 

Dengan demikian dalam ber-interaksi dengan menggunakan keterampilan 

komunikasi interpersonal yang baik dan efektif sangat penting bagi para 

pustakawan, agar mereka dapat menjadi pustakawan professional yang dapat 

                                                                                                                                               
Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva (Diakses 19 Agustus 2020). 

5
Soeatminah. “Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan”. (Jogjakarta. 

Kanisius.1992). h.129. 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva(Diakses
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memberikan layanan prima (excellent service) kepada para pemustaka. Karena 

pentingnya interaksi sosial dalam berkomunikasi sebagian besar kegiatan 

pustakawan, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai interaksi sosial 

dalam keterampilan berkomunikasi pustakawan pada siswa Anak Berkbutuhan 

Khusus (ABK) di salah satu sekolah berkebutuhan khusus dimana sekolah 

tersebut didominasi oleh siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 

Melakukan interaksi sosial merupakan keterampilan yang perlu dimiliki 

oleh pustakawan dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pustakawan 

sehingga hasil akhirnya adalah terlaksananya tugas- tugas pustakawan dengan 

baik dan benar.6 

Ketika Pustakawan dan Pemustaka bertemu dan menyampaikan sesuatu 

maka, terjadilah komunikasi antara pustakawan (dalam hal ini sebagai 

komunikator) dan pemustaka (sebagai komunikan). 

Dapat dikatakan bahwa hubungan interaksi sosial, dalam berkomunikasi di 

perpustakaan adalah hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, saling 

membutuhkan untuk menyambung informasi kepada pemustaka. Dalam hal ini, 

yang paling berperan dalam proses transfer informasi dari perpustakaan kepada 

pemustaka adalah pustakawan, karena ia adalah penentu keberhasilan apakah 

                                                     
 6

Iskandar. “Interaksi Sosial di Perpustakaan “, https://iskandar-pustakawan-
unhas.blogspot.com/2017/07/interaksi-sosial-di-perpustakaan (Diakses 20 agustus 2020). 
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transfer informasi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. 

Pada umumnya perpustakaan sekolah, sebagian besar pemustakanya 

adalah memiliki fisik dan mental yang normal. Namun demikian, perpustakaan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) dari kalangan minoritas sebagai penyandang disabilitas 

atau berkebutuhan khusus, seperti Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Dan Autis. 

Para penyandang disabilitas tersebut memiliki keterbatasan fisik, oleh sebab itu 

pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) harus dapat melayani 

pemustaka disabilitas dengan baik, sesuai keinginan pemustaka penyandang 

disabilitas. 

Dalam masyarakat, terdapat anak berkebutuhan khusus seperti Tunanetra, 

Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Dan Autis. Penyandang cacat siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), yang karena keterbatasan indera bicaranya tidak 

dapat menggunakan bahasa lisan, mereka hanya dapat mengandalkan komunikasi 

melalui bahasa isyarat dan atau tulisan. 

Interaksi sosial penting untuk diajarkan pada anak semenjak dini. Interaksi 

sosial pada dasarnya bersifat dinamis, timbal balik antar individu, antar 

kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi apabila 

satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu 

lainnya. Interaksi sosial secara tidak langsung menyadarkan anak bahwa manusia 

hidup tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial di sekitarnya dengan 
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beragam kegiatan dan persoalan yang ada. 

Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu 

maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, komunikasi 

adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, karena manusia melakukan komunikasi 

dalam pergaulan dan kehidupannya.7 Dan pada umumnya komunikasi merupakan 

aktifitas dasar manusia, dengan berkomunikasi melakukan sesuatu hubungan, 

karena manusia adalah makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri-sendiri 

melainkan satu sama lain saling membutuhkan. Hubungan individu yang satu 

dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan berkomunikasi. Dengan komunikasi, 

manusia mencoba pula manusia melaksanakan kewajibannya.8 

Kesadaran atas pribadi masing-masing akan mempengaruhi proses 

interaksi sosial. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan kunci dari semua 

kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi maka tidak akan ada kehidupan 

bersama. Interaksi sosial ini terwujud karena adanya kontak dan komunikasi. 

Bagaimana mengawal serta mengasah secara baik proses komunikasi dan 

interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitarnya merupakan hal penting untuk 

diperhatikan. 

Komunikasi akan ada selama interaksi sosial berlangsung. Setiap manusia 

                                                     
7H.A.W. Widjaja, “Ilmu Komunikasi Pengantar Studi”,Cet.2, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 

2000), h.26. 
8
Toto Tasmara, “Komunikasi Dakwah”, (Cet.2; Jakarta : Gaga Media Pratama, 1997), h.6. 
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tentunya akan menggunakan komunikasi sebagai sarana dalam berinteraksi sosial. 

Beberapa orang terkadang mengalami gangguan dalam berkomunikasi 

dengan faktor gangguan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa “warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa 

pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan 

peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan, 

termasuk anak autis. Sekolah yang dapat pula menerima anak berkebutuhan 

khusus yaitu sekolah yang menyelenggarakan inklusi, dimana anak berkebutuhan 

khusus mendapatkan hak belajar yang sama dalam hal pendidikan. 

Oleh karena itu, peserta didik yang normal maupun peserta didik yang 

mempunyai keterbatasan termasuk peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) dapat menggunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang berbunyi bahwa: 

“Masyarakat yang memiliki cacat, kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan 
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kemampuan dan keterbatasan masing-masing.”
9 

Tugas Pustakawan adalah melayani pemustaka melalui interaksi sosial 

dalam berkomunikasi pada proses pelayanan yang dilakukannya. Keberhasilan 

perpustakaan dalam melayani sangat tergantung pada kelancaran interaksi sosial 

dalam komunikasi antara Pustakawan dengan Pemustakanya. 

Dalam interaksi sosial tidak hanya tertuju pada pengertian melainkan ada 

fungsi dari komunikasi antarpribadi itu sendiri. Adapun tujuan dari komunikasi 

antarpribadi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan menemukan diri sendiri. 

2. Menemukan dunia luar sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan 

diri dengan lingkungan. 

3. Membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang 

lain. 

4. Melalui komunikasi antarpribadi, individu dapat mengubah sikap dan 

perilaku sendiri dan orang lain. 

5. Komunikasi antarpribadi merupakan proses belajar. 

6. Mempengaruhi orang lain. 

7. Mengubah pendapat orang lain. 

Dalam kaitannya untuk mengenali diri sendiri dan orang lain, komunikasi 

                                                     
9 Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat 3. 
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antarpribadi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri 

seseorang.10 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa peserta didik yang mempunyai 

keterbatasan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pendidikan maupun 

fasilitas-fasilitas seperti peserta didik normal pada umumnya. Dalam hal ini sesuai 

dengan ayat Al Qur’an Surat An- Nur ayat 61, yang berbunyi: 

                        

                      ....... 

Terjemahnya: 
 

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 
(pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-
sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-
ibumu, dirumah saudara-saudaramu.11 (Q.S 24:61) 

 
Melihat fenomena diatas cukup penting sekali keterampilan dalam 

berkomunikasi pustakawan dalam suatu pelayanan di perpustakaan, karena itu 

penulis mengunggah untuk mengangkat permasalahan judul “Interaksi Sosial 

dalam Keterampilan Berkomunikasi Pustakawan pada Siswa Anak Berkebutuhan 

Khusus di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

                                                     
10 Sugiyono. “Komunikasi Antar Pribadi”, (Semarang Unnes Press 2005), h.9. 
11Kementerian Agama, Q.S An - Nur Ayat 61. 
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1.Fokus Penelitian 
 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah interaksi sosial dalam keterampilan 

berkomunikasi pustakawan dan siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

a.  Interaksi Sosial 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi berarti aksi timbal 

balik.12 Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya 

komunikasi.13 Seorang ahli dalam bidang sosiologi juga memaparkan defenisi 

tesntang interaksi sosial yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa 

interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat 

dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan 

menentukan sistem dan hubungan sosial.14 Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan interaksi 

sosial karena individu dengan individu lainnya terhubung dengan interaksi sosial. 

Demikian manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Hal tersebut menjadi dasar munculnya 

interaksi sosial yang menurut George Simmel (selanjutnya disebut Simmel) akan 

membentuk suatu masyarakat atas interaksi sosial yang terjalin oleh individu 

dengan sesamanya. 

                                                     
12Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat penelitian bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (Jakarta: 2008) h. 594. 
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1522. 
14Soejono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, h.78. 



11 
 
 

 

Kunci dalam interaksi sosial salah satunya ialah kesadaran. Bagaimana 

mungkin manusia berinteraksi dengan sesamanya tanpa mereka sadar dan tanpa 

adanya tujuan. Menurut Blumer15 interaksi adalah proses di mana kemampuan 

berpikir dikembangkan dan diperlihatkan. Hal tersebut bersentuhan dengan kunci 

dalam interaksi sosial yaitu kesadaran, dengan adanya kesadaran maka manusia 

melibatkan pikiran. Secara tidak langsung dalam interaksi sosial, individu dengan 

individu atau individu dengan kelompok sedang memperlihatkan dan 

mengembangkan pikiran mereka. 

Interaksi   sosial   adalah   hubungan   sosial   yang    dinamis,  berupa 

hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok 

yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. 

Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu 

yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang 

menggunakannya maka dari itu antara dua individu atau kelompok terdapat 

kontak sosial dan komunikasi.16 

Penggunaan kata interaksi sosial yang dimaksudkan dalam tulisan  ini 

adalah memberi gambaran perlunya memahami interaksi sosial di perpustakaan 

sebagai bentuk realisasi dari yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pustakawan.17 

                                                     
15Ritzer, George dan Barry Smart (ed.). Handbook Teori Sosial, terj. Imam Muttaqien 

dkk. (Jakarta: Nusa Media, 2011). h.275. 
16https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial (Diakses 18 agustus 2020). 
17

Iskandar. “Interaksi Sosial di Perpustakaan “, (03 Juli 2017).https://iskandar-

https://iskandar-pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/interaksisosial-di-perpustakaan
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Selain menguasai bidang ilmu perpustakaan, pustakawan diharapkan 

mampu memahami kondisi pemustaka melalui interaksi sosial. Dalam 

berinteraksi dengan pemustaka, pustakawan dapat menjalankan perannya dengan 

baik apabila mempunyai kemampuan, keterampilan, serta kompetensi dalam 

bidang perpustakaan. 

b. Keterampilan Komunikasi 
 

Keterampilan komunikasi harus dimiliki oleh pustakawan untuk 

meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pustaka. Karena perpustakaan harus 

menciptakan pelayanan prima yang pada akhirnya tercipta citra yang positif pada 

perpustakaan. Apabila pemustaka memiliki pemikiran yang positif terhadap 

layanan perpustakaan maka dengan sendirinya mereka akan selalu memanfaatkan 

semua jenis layanan perpustakaan khususnya adalah layanan sirkulasi. 

Komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan 

pesan antar komunikator (pustakawan) dengan komunikan (pemustaka) dalam 

pemberian layanan di perpustakaan. 

Komunikasi adalah alat utama untuk berinteraksi kepada sesama manusia 

dalam kehidupan sehari hari. Komunikasi dalam perpustakaan merupakan alat 

yang fundamental digunakan, keberhasilan suatu lembaga organisasi/perpustakaan 

salah satunya memiliki komunikasi yang efektif. 

                                                                                                                                               
pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/interaksisosial-di-perpustakaan(Diakses20agustus 
2020). 

https://iskandar-pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/interaksisosial-di-perpustakaan
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c.  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
 

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki keterlambatan 

fisik, kognitif, psikologis, maupun emosional. Sehingga dapat dikatakan mereka 

berbeda dengan anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus tentunya 

akan mengalami perbedaan komunikasi dengan anak normal lainnya. Anak 

berkebutuhan khusus cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak 

memperdulikan orang lain, sehingga gangguan-gangguan yang dialami anak 

berkebutuhan khusus terkadang tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. 

Anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa masalah namun mereka harus tetap 

mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak normal pada umumnya. 

Sekolah yang dapat menerima anak berkebutuhan khusus adalah sekolah yang 

menyelenggarakan inklusi, dimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak 

yang sama dengan yang lain dalam hal pendidikan, contohnya, Sekolah Luar 

Biasa (SLB). 

Adapun jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau penyandang 

disabilitas di bagi ke dalam beberapa jenis, yaitu : 

1) Tunanetra, merupakan sebutan individu yang mengalami gangguan 

pada penglihatan.18 

2) Tunarungu, merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukan pada 

                                                     
18Smart, Aqila. Anak Cacat Bukan Kiamat:Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus. (Jogjakarta: Katahati, 2014). h.33 . 
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kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang.19 

3) Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental (mental 

retardation) yang berarti keterbelakangan mental.20 

4) Tunadaksa, berasal dari kata tuna dan daksa tuna berarti rugi atau 

kurang dan daksa berarti tubuh. Istilah cacat tubuh atau cacat fisik 

dipakai untuk seseorang yang memiliki kelainan pada anggota tubuhnya 

bukan cacat inderanya.21 

5) Autis merupakan sebutan untuk individu yang memiliki hambatan 

dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya 

menunjukan perilaku yang menyimpag dantidak sesuai dengan aturan 

atau norma yang berlaku disekitarnya.22 

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

maksud dari judul penelitian yang dilakukan ialah untuk mengetahui hubungan 

interaksi sosial dalam keterampilan berkomunikasi antar pustakawan dengan 

siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Ngeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sul-Sel. 

                                                     
19Laili, S. Cahya, Buku Anak Untuk ABK (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2013), 

h.,7. 
20Apriyanto, Nunung. Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya. 

(Jogjakarta: Javalitera, 2012). h.28. 
21Misbach. Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya. (Jogjakarta: Javalitera, 

20124). h.,15. 
22Smart, Aqila. Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus. (Jogjakarta: Katahati, 2014). h.34. 
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2. Deskripsi Fokus 
 

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini 

maka beberapa kata yang dianggap penting untuk diberikan pengertian 

untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda-beda di 

kalangan pembaca : 

 
No 

 
Fokus Penelitian 

 
Uraian Fokus 

 
 

1. 

 
 

Interaksi Sosial 
 

 
- Kontak Sosial 

- Komunikasi Sosial 

 
2. 

 
Keterampilan 

Berkomunikasi 
 

 
- Komunikasi Verbal 

- Komunikasi Non-Verbal 

 
3. 

 
Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) 

- Tunanetra 
- Tunarungu 
- Tunagrahita 
- Tunadaksa 

- Autis 
 

           Tabel 1 : Uraian Deskripsi Fokus 
 

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah : 

1. Bagaimana interaksi sosial dalam keterampilan berkomunikasi yang 

digunakan Pustakawan pada siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 

Perpustakaan SLB Negeri 1 Makassar? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam berkomunikasi Pustawakan 

pada Pemustaka siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Perpustakaan 

SLB Negeri 1 Negeri 1 Makassar?  

D. Kajian Pustaka 
 

Kajian penelitian terdahulu dimaksud disini adalah beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tesis ini, dan beberapa hasil bacaan 

dari penulis” 

1. Iskandar dalam tulisannya “Interaksi Sosial di Perpustakaan”. 

Tulisan ini untuk memberi gambaran perlunya memahami interaksi sosial di 

perpustakaan sebagai bentuk realisasi dari keterampilan sosial yang harus 

dimiliki dan dikuasai oleh pustakawan.23 

2. Iskandar dalam tulisannya “Kemampuan Pustakawan Dalam Berkomunikasi 

Kepada Pemustaka”.
24 Berkomunikasi ke pemustaka di perpustakaan 

merupakan keterampilan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh 

pustakawan. Karena itu, berkomunikasi perlu dilakukan karena pada 

prinsipnya, berkomunikasi termasuk kebutuhan manusia. Semua orang 

membutuhkan salaman, sapaan, dan perhatian dari orang lain sebagai 

realisasi dari wujud komunikasi. 

                                                     
23Iskandar. “Interaksi Sosial di Perpustakaan“, blog https://iskandar-pustakawan 

unhas.blogspot.com/2017/07/interaksi-sosial-di-perpustakaan (Diakses 20 agustus 2020). 
 24Iskandar,“Kemampuan Pustakawan Berkomunikasi”, blog https://iskandar-pustakawan-
unhas.blogspot.com/2017/07/kemampuan-pustakawan-berkomunikasi. (Diakses 23 Agustus 2020) 

https://iskandar-pustakawan/
https://iskandar-pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/kemampuan-pustakawan-berkomunikasi
https://iskandar-pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/kemampuan-pustakawan-berkomunikasi
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3. Jurnal 2017 “Kompetensi Komunikasi Interpersonal Pustakawan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemustaka, oleh Muhammad Nadjib”.
25 

Peningkatan layanan perpustakaan sangat tergantung pada kualitas SDM 

khususnya kompetensi komunikasi interpersonal pustakawan. Penelitian 

dalam jurnal ini bertujuan mengkategorisasi dan mengetahui faktor-faktor 

yang menghambat kompetensi komunikasi interpersonal pustakawan dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pemustaka.  

4. Jurnal 2017 “Keterampilan Komunikasi Efektif Pustakawan Referensi di 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Musrifah”.
26 

Perpustakaan yang berkualitas adalah perpustakaan yang mampu menjawab 

setiap persoalan informasi yang dibutuhkan oleh setiap pemustakanya, oleh 

karena itu keterampilan berkomunikasi seorang pustakawan akan menjadi 

faktor yang dominan dalam membantu pemustaka dalam melakukan 

penelusuran informasi yang lebih tepat. Sosial Skill atau keterampilan sosial 

pustakawan akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan yang 

ada di perpustakaan 

5. Jurnal 2019 “Analisis Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Sekolah Luar 

Biasa Negeri Pembina Yogyakarta Bagi Siswa Disabilitas, oleh 

                                                     
25Muhammad Nadjib. Kompetensi Komunikasi Interpersonal Pustakawan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemustaka (Jurnal 2017) 
26Musrifah.  Keterampilan Komunikasi Efektif Pustakawan Referensi di Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Jurnal 2017) 
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Supriyatna”.
27 

Penyelenggaran perpustakaan di Sekolah Luar Biasa menjadi sangat penting 

sebagai sarana penunjang belajar bagi siswa disabilitas, dengan 

menyediakan koleksi dan fasilitas yang memadai agar memudahkan anak 

disabilitas untuk menggunakan dan memanfaatkan perpustakaan secara 

maksimal. 

6. Fitri Rahayu dalam Skripsinya “Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam 

Interaksi Sosial”.
28 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai 

bentuk kemampuan komunikasi yang dapat dilakukan anak autis, serta 

kemampuan komunikasi anak autis ketika melakukan interaksi sosial di 

Sekolah Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta. Jenis Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. 

7. Ema Puji Lestari dalam Tesisnya “Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel. 

Berdasarkan Pada Standar IFLA Di Upt. Balai Layanan Perpustakaan 

“Grhatama Pustaka” BPAD DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan mengenai aksesibilitas perpustakaan bagi 

                                                     
27Supriyatna. Analisis Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Negeri 

Pembina Yogyakarta Bagi Siswa Disabilitas (Jurnal 2019) 
28Fitri Rahayu. Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam Interaksi Sosial, Skripsi. 

(Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2014). 
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difabel berdasarkan pada standar IFLA.  

8. Akhmad Sholeh dengan Disertasinya dengan judul Aksesibilitas 

Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat 

Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.29 Penelitian  ini 

membahas tentang aksesibilitas pendidikan di perguruan tinggi. Hingga saat 

penelitian ini dilakukan dalam kenyataannya kelompok masyarakat yang 

menyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh 

persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi, karena 

belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima 

mahasiswa penyandang disabilitas. Mereka masih mempunyai asumsi 

bahwa mahasiswa penyandang disabilitas tidak mampu mengikuti 

perkuliahan karena keterbatasan fisik yang akan mengganggu proses belajar-

mengajar di kelas. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1.Tujuan Penelitian : 
 

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran interaksi sosial 

                                                     
29Akhmad Sholeh, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi 

(Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Disertasi, 
(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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dalam keterampilan berkomunikasi Pustakawan pada siswa Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK). 

b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan Pustakawan dalam berkomunikasi 

pada siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

2. Kegunaan Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi semua 

pihak. Adapun manfaat tersebut antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

dalam dunia Perpustakaan mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Terutama berkaitan  dengan kemampuan keterampilan bekomunikasi pada siswa 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

b.Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 

sedang diteliti. 

2) Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai peran 

Pustakawan dalam berkomunikasi dengan siswa Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di Perpustakaan. 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti 

terkait cara kemampuan Pustakawan berkomunikasi dengan siswa Anak 
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Berkebutuhan Khusus (ABK) di Perpustakaan. 

F. Meteodologi Penelitian 
 

Agar penelitian ini dapat berjalan lancar, maka diperlukan suatu pedoman 

yang dapat digunakan ketika penelitian dilaksanakan. Metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah: 

1. Jenis Penelitian 
 

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan representatif dalam penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analisis melalui 

pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat 

mengenai faktor-faktor sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pola interaksi 

sosial dalam keterampilan berkomunikasi Pustakawan dan siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Tempat Penelitian 

 Rencana penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (SLB Negeri 1 Makassar) yang 

berlokasi di Jl. Daeng Tata. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

Observasi, Wawancara serta didukung Dokumentasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsepsi Tentang Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 
 
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, 

antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Tanpa 

adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

Interaksi sosial merupakan intisari kehidupan sosial. Artinya kehidupan sosial 

dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan misalnya bersalaman, menyapa, 

berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi di sekolah 

merupakan contoh interaksi sosial. Pada gejala seperti itulah, kita menyaksikan 

salah satu bentuk kehidupan sosial. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley bahwa interaksi sosial 

sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih 

hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi 

satu sama lain. Jadi dalam interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk 

mempengaruhi individu lain.1 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 
 

a. Sugesti 
 

Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain 

dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan/ pengaruh 

                                                     
1Sardiman, A., Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar ( Jakarta:Rajawali, 2004 ), h.68. 
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tersebut tanpa berpikir panjang. 

Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, mempunyai pengaruh 

besar, atau terkenal dalam masyarakat. Contoh sugesti salah satunya adalah obat 

yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur 

menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul 

akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri. 

b. Imitasi 
 
Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai 

tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang. 

Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang 

anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan 

berpakaian. Namun, imitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya terutama 

lingkungan di sekolah. Karena seseorang (terutama saat seseorang sudah 

menginjak usia remaja) cenderung lebih sering di sekolah dan bersosialisasi 

dengan temannya dengan berbagai macam kebiasaan. 

c. Identifikasi 
 
Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk 

menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh 

yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan oleh 

seseorang secara sadar. Contoh identifikasi, seorang pengagum berat artis 

terkenal, ia sering mengidentifikasi dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru 

model rambut, model pakaian, atau gaya perilakunya dan menganggap dirinya 

sama dengan artis tersebut. 
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d. Simpati 
 
Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. 

Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok 

orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpati adalah 

pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu 

prestasi. 

e. Empati 
 
Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif 

dan seseorang atau orang lain dalam konsidi yang sebenar-benarnya, seolah-olah 

ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut seperti rasa senang, 

sakit, susah, dan bahagia. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. 

Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. 

f. Motivasi 
 
Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang 

diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga 

orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang 

dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contoh motivasi 

adalah guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya 

semakin giat belajar. 

Karena yang kita ajak berinteraksi adalah manusia, maka harus ada media 

komunikasi yang bisa menghubungkan antara kita dan orang lain. Keberadaan 

bahasa terutama bahasa verbal, sangat menentukan untuk terjadinya interaksi 

dengan orang lain. 
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1) Syarat-syarat Interaksi Sosial 
 
Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak 

sosial dan komunikasi.2 

a) Kontak Sosial 
 

Kata “kontak” (contact) berasal dari bahasa latin con atau cum yang artinya 

bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Jadi, kontak berarti bersama-

sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi 

melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial 

dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, 

atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama 

terjadinya kontak. 

b) Komunikasi 
 

Komunikasi adalah perilaku orang (pergerakan fisik, sikap, perasaan-perasaan) 

yang ingin disampaikan oleh orang lain yang bersangkutan kemudian memberi 

reaksi terhadap reaksi orang lain tersebut. Suatu kontak tidak akan terjadi tanpa 

adanya komunikasi. 

Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam 

komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-

perasaan yang disampaikan. 

Ada lima unsur pokok dalam komunikasi yaitu sebagai berikut.: 
 

a) Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran 

kepada pihak lain. 
                                                     

2Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada.2005). h.65 
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b) Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, 

atau perasaan. 

c) Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa 

informasi, instruksi, dan perasaan.  

d) Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa 

lisan, tulisan, gambar, dan film. 

e) Feedback, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan, setelah 

mendapatkan pesan dari komunikator. 

Tidak semua tindakan merupakan interaksi. Hakikat interaksi terletak pada 

kesadaran mengarahkan tindakan pada orang lain. Harus ada orientasi timbal-

balik antara pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa menghiraukan isi 

perbuatannya: cinta atau benci, kesetiaan atau pengkhianatan, maksud melukai 

atau menolong. 

3. Interaksi Sosial di Perpustakaan 
 

Melakukan interaksi sosial merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

pustakawan dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pustakawan 

sehingga hasil akhirnya adalah terlaksananya tugas-tugas pustakawan dengan baik 

dan benar. 

Di perpustakaan, interaksi sosial dapat dilakukan dimulai dengan bertemunya 

pustakawan dengan pemustaka. Dalam pertemuan tersebut, telah terjadi proses 

interaksi sosial misalnya, saling sapa, saling berjabat tangan, saling berbicara 

sehingga terjalin komunikasi, selanjutnya pustakawan memberi informasi dan 

pemusaka dapat mencatat atau mendengarkan dengan seksama sehingga 

pemustaka dapat menemukan informasi yang dicarinya. 
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Interaksi sosial dapat juga terjadi ketika pustakawan dan pemustaka saling 

bertemu walaupun mereka tidak saling berbicara. Interaksi sosial yang terjadi 

dalam hal ini karena masing-masing pihak sadar bahwa keberadaannya 

mempengaruhi orang lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam 

perasaan, tindakan, dan reaksi dari apa yang dirasakan tersebut, misalnya cara 

berjalan, cara berbusana, pemakaian wangi-wangian, gerak-gerik pustakawan, 

tingkah laku pemustaka, dan sebagainya. 

Syarat terjadinya interaksi sosial diperpustakaan adalah: 
 

a. Interaksi sosial tidak akan terjadi jika tidak ada kontak sosial. 
 

Kontak   sosial   dapat   dilakukan   secara   langsung  misalnya, bertatap muka, 

saling berjabat tangan atau bersentuhan. Kontak sosial tidak langsung misalnya 

melalui telepon, media sosial, surat, e-mail, dan sebagainya. Kontak sosial 

antar individu dalam perpustakaan dapat dilihat dari proses layanan di 

perpustakaan. Pustakawan dan pemustaka melakukan transaksi peminjaman, 

pengembalian, dan perpanjangan koleksi,  melakukan penelusuran informasi 

atau koleksi, serta melakukan konsultasi atau bimbingan pemustaka. Intinya, 

pustakawan melakukan kontak sosial kepada pemustaka. 

b. Terjadi kontak sosial antar individu dengan kelompok. 
 

Kontak sosial ini merupakan skala yang lebih luas dari kontak sosial antar 

individu. Di perpustakaan, pustakawan sering melakukan kontak sosial dengan 

kelompok-kelompok tertentu untuk merealisasikan tujuan perpustakaan. 

Kelompok-kelompok yang memanfaatkan perpustakaan tersebut tetap 

memperoleh pelayanan yang sama. 
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c. Terjadi kontak sosial antar kelompok dengan kelompok. 
 

Kontak sosial antar kelompok dengan kelompok merupakan interaksi sosial 

dengan skala yang besar. Hasil dari kontak sosial antar kelompok dengan 

kelompok ini dalam perpustakaan biasanya akan berdampak pada pemustaka 

misalnya koleksi perpustakaan lengkap, beragam, dan perpustakaan lebih maju 

dan modern. 

Dengan interaksi sosial di perpustakaan, akan melahirkan keterampilan 

pustakawan dalam memanajemen perpustakaan menjadi lebih baik, perpustakaan 

tercapai tujuan dan fungsinya, serta menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang 

nyaman bagi pemustaka.3 

Peran pustakawan tidak hanya berhenti pada pemberi informasi semata, namun 

pustakawan profesional dituntut untuk dapat bersosialisasi, berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan baik, santun, ramah, berwawasan luas dan dapat 

memahami kebutuhan pemustaka. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat 

diperlukan agar pemustaka mendapatkan pelayanan yang baik. Maka dari itu, 

untuk menunjang keberhasilan pelayanan sebuah perpustakaan, mutlak 

dibutuhkan keterampilan yang baik yang harus dimiliki oleh pustakawan. 

Ketika pengunjung datang ke perpustakaan menanyakan buku yang dia 

butuhkan, kemudian mendapat respon dari pustakawan yaitu dengan membantu 

menemukan buku yang dia butuhkan. Atau ketika pustakawan menawarkan 

bantuan dan menanyakan informasi apa yang sedang pengguna butuhkan, dan si 

pengguna merespon. Sadar atau tidak kita sedang berinteraksi, melakukan 
                                                     

3
Iskandar. “Interaksi Sosial di Perpustakaan “, (03 Juli 2017). https://iskandar-

pustakawan-unhas.blogspot.com/2017/07/interaksi-sosial-di-perpustakaan(Diakses 20 agustus 
2020). 
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kegiatan interaksi. Dan kegiatan ini selalu terjadi setiap saat di perpustakaan. 

Terutama antara petugas perpustakaan atau pustakawannya dengan User. Hal 

tersebut di atas hanya contoh kecil saja. Masih banyak sekali interaksi yang terjadi 

di perpustakaan. Meskipun terkadang tidak kita sadari. 

Dari pembahasan di atas kita sekarang dapat meletakkan persoalan interaksi 

pustakawan secara lebih kontekstual, serta mengaitkannya dengan setidaknya 3 

hal penting, yaitu: 

1) Perkembangan pemustaka dan teknologi informasi yang secara langsung 

mempengaruhi kebutuhan di bidang informasi. Artinya, informasi dapat menjadi 

kebutuhan semua pihak, bukan hanya pustakawan. Ada beberapa aspek mengapa 

“informasi” ini menjadi bersifat umum, sehingga dapat saja pemustaka yang 

bersangkutan merasa tidak memerlukan pustakawan untuk membantu mereka 

mendapatkan informasi. Ini misalnya terjadi dalam fenomena pencarian di 

Google, ketika peran pustakawan diabaikan oleh pemustaka yang merasa lebih 

pandai menggunakannya. 

2) Posisi pustakawan dalam sistem kerja yang didasarkan pada kebutuhan 

pemustaka akan menentukan bagaimana kompetensi ditetapkan dan dijadikan alat 

ukur. Dalam hal ini, jika pustakawan merupakan pihak yang kurang memiliki 

“posisi tawar”, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kompetensi menjadi 

wewenang pemustaka. Hubungan antara pustakawan dengan pemustaka pun 

menjadi sepihak. Padahal kompetensi harus dilihat dari sisi kedua belah pihak. 

Dalam konteks ini, maka peran organisasi profesi sebagai badan yang 

bertanggungjawab sekaligus melindungi para pustakawan. 
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3) Banyak tersedianya sarana pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 

kompetensi merupakan hal yang mutlak jika kompetensi ingin dikaitkan dengan 

kinerja keseluruhan sebuah organisasi. Konsentrasi pada penetapan standar serta 

pengukuran kompetensi seringkali menyebabkan posisi pekerja semakin terpojok. 

Pustakawan dituntut untuk “memenuhi standar”, tetapi tidak diberi kesempatan 

untuk berkembang. Tentu saja hal ini berkaitan erat dengan “posisi tawar” 

pustakawan. Bagaimana integritas seorang pustakawan berdasarkan jobdesk-nya 

berpengaruh terhadap pengembangan perpustakaan dan terhadap kualitas layanan 

perpustakaan. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, interaksi sosial antara 

pustakawan dan pemustaka frekuensinya semakin meningkat. Maka tak heran 

lagi kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menggunakan informasi sudah 

menjadi kegiatan utama di dalam suatu masyarakat informasi. Di dalam 

masyarakat seperti ini kompetensi informasi menjadi bekal hidup utama. 

Pustakawan dapat berfungsi dan bertindak secara memadai di masyarakatnya jika 

dia punya kemampuan (ability), keterampilan (skill), dan kompetensi 

(competence) informasi. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, untuk mendukung interaksi social yang baik 

antara pustakawan dan pemustakanya, maka diperlukan kompetensi dalam 

bidang informasi (information competence) yaitu sebuah keterampilan mencari, 

mengumpulkan, dan menggunakan informasi berdasarkan pengetahuan yang 

dinamis tentang situasi sosial tertentu. Kompetensi informasi ini harus 

dikembangkan dari pengetahuan informasi (information ability)  yang tertanam 
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sebagai hasil pendidikan dan pengalaman seseorang, dan diwujudkan dalam 

bentuk berbagai keterampilan informasi (information skills) di dalam berbagai 

situasi layanan. 

Ada 3 aspek yang berkaitan dengan kompetensi informasi ini: 

a) Literasi atau keberaksaraan informasi (information literacy) yang antara lain 

mengandung kemampuan membaca dalam arti luas (tidak hanya membaca 

teks, tetapi juga "membaca gambar") dan memahami apa yang dibaca secara 

memadai. Sudah barang tentu, kemampuan membaca ini juga harus didukung 

oleh kemampuan mencari sumber informasi secara efektif dan efisien. Lebih 

jauh lagi, literasi informasi mengandung kemampuan dan keterampilan 

mengaitkan berbagai informasi untuk membangun makna yang lebih luas, 

sehingga makna ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan pemustaka. 

b) Literasi media (media literacy) atau lebih spesifik lagi literasi komputer 

(computer literacy) yang secara spesifik mengandung kemampuan dan 

keterampilan memanfaatkan berbagai media, baik elektronik maupun non-

elektronik dalam rangka memperoleh informasi dan pemahaman yang meluas 

seperti disebutkan di atas. Literasi informasi menyangkut isi dan struktur isi 

pesan, sementara literasi media menyangkut format dan teknologi pesan. 

Dalam perkembangannya, literasi media juga menyangkut pengetahuan 

tentang kandungan nilai sosial-budaya dari setiap media. 

c) Literasi jaringan (network literacy) yakni kemampuan dan keterampilan 

memanfaatkan jaringan sosial maupun jaringan teknologi (atau gabungan 

keduanya : jaringan sosio-teknis) untuk mencari, mengumpulkan, dan 
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menggunakan informasi bagi berbagai keperluan hidup. Pustakawan yang 

memiliki kemampuan dan keterampilan jaringan sering juga disebut orang 

yang punya kompetensi jaringan (network competence). Dia tidak selalu harus 

punya relasi yang banyak, tetapi setidaknya bisa dengan cepat memutuskan 

siapa (dan apa) yang musti dikontak jika dia memerlukan informasi. Termasuk 

di dalam kompetensi ini tentunya adalah keakraban orang itu pada teknologi 

digital. 

Ketiga aspek ini memungkinkan pustakawan  berfungsi secara efektif dan 

efisien dalam kehidupan yang dipenuhi informasi. Sama halnya dengan 

kompetensi berbahasa dan berkomunikasi pada umumnya, kompetensi informasi 

ini melengkapi kemampuan pustakawan dalam memanfaatkan informasi untuk 

melayani pemustakanya. Kompetensi informasi memungkinkan pula seseorang 

menjadi subjek, bukan objek dalam masyarakat informasi. Pustakawan mampu 

berperan aktif dalam berinteraksi dengan pemustakanya. 

Jika pemustaka mengalami kerepotan dalam menangani persoalan informasi 

di dalam kehidupan mereka, maka bantuan orang-orang profesional, yaitu orang-

orang yang biasa disebut pekerja informasi (pustakawan). 

Untuk ini ia terus perlu belajar dan tidak bisa berhenti belajar. Seorang 

pustakawan Indonesia harus terus mengembangkan diri, meski pendidikan dan 

sistem pelatihan kurang memadai. Seorang pustakawan di masa kini justru lebih 

memerlukan kepercayaan diri dan kemampuan berkembang secara mandiri. 

4. Interaksi Sosial di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 
 
Dalam melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus seperti; 
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a. Tunanetra; yaitu pengelola perpustakaan membimbing dan memberikan arahan 

pemustaka penyandang tunanetra sesuai informasi yang diinginkannya, 

b. Tunarungu; pengelola perpustakaan melayani penyandang tunarungu dengan 

berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bahasa yang mengutamakan 

komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir. 

c. Tunagrahita, Pengelola perpustakaan melayani dengan membantu mengambil 

buku atau mencari informasi yang diinginkannya. 

d. Tunadaksa, Pengelola perpustakaan melayani penyandang tunadaksa dengan 

membantu mengambil buku atau mencari informasi yang diinginkannya. 

e. Autis, Pengelola perpustakaan melayani dengan membantu mengambil buku 

atau mencari informasi yang diinginkannya. 

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Luar Biasa (SLB), pengelola 

perpustakaan dalam melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus yaitu: 

menggunakan sistem layanan terbuka, dimana semua pemustaka bebas memilih 

sendiri koleksi yang ingin dibacanya. Pengelola perpustakaan hanya menyediakan 

1 jenis layanan yaitu peminjaman dan pengembalian buku (Layanan Sirkulasi). 

Adapun jam buka layanan perpustakaan yaitu hari senin - kamis dibuka hingga 

pukul 11.00 WITA, hari jumat hingga pukul 10.00 WITA dan hari sabtu hingga 

pukul 11.00 WITA. Layanan sirkulasi ini dilaksanakan secara manual (belum 

berbasis teknologi) karena didalam ruangan perpustakaan tidak tersedia komputer. 

Proses sirkulasi di perpustakaan tersebut misalnya, apabila seorang pemustaka 

meminjam buku maka pengelola mencatat nama, jenis kelamin dan judul buku 

yang dipinjamnya. Proses selanjutnya, buku tersebut telah dapat diberikan kepada 
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pemustaka untuk dipinjam, adapun jumlah koleksi yang dapat dipinjam maksimal 

2 buah dengan batas waktu peminjaman koleksi selama 1 minggu. Perpustakaan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak menerapkan denda bagi pemustaka yang 

terlambat mengembalikan koleksi dengan pertimbangan denda yang diterapkan 

dapat mengakibatkan pemustaka enggan atau takut untuk meminjam koleksi di 

perpustakaan. Sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian koleksi 

dilakukan secara sederhana dan manual. Koleksi yang dipinjam pemustaka ditulis 

pada sebuah catatan buku pengunjung. 

B. Keterampilan Komunikasi Pustakawan 
 
1. Pengertian Komunikasi 
 
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara 

lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Komunikasi adalah 

suatu proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari suatu pihak ke 

pihak lain. Seperti yang sudah ada dalam definisi diatas bahwa kalau dua orang 

terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi 

akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang di pergunakan dalam percakapan itu 

belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain perkataan, 

mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh 

bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif 

apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti 

makna dari bahan yang dipercakapkan. Akan tetapi, pengertian komunikasi yang 
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dipaparkan diatas dasar, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus 

mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal 

karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain 

mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia. 

a. Jenis - Jenis Komunikasi 
 

 Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau    meningkatkan    

aktifitas    hubungan    antara    manusia    atau kelompok.4 Jenis komunikasi 

terdiri dari komunikasi verbal  dan komunikasi non verbal : 

1) Komunikasi Verbal mencakup aspek-aspek berupa : 
 

a) Vocabulary (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan efektif bila 

pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata 

menjadi penting dalam berkomunikasi. 

b) Racing (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan 

bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. 

c) Intonasi suara: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan 

akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. 

Intonasi  suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam 

berkomunikasi. 

d) Humor: dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. 
 

Memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan 

stress dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat 

                                                     
4 http://tugasperkuliahannih.blogspot.co.id/2012/03/makalah-komunikasi.html (Diakses 

20 Agustus 2020) 

http://tugasperkuliahannih.blogspot.co.id/2012/03/makalah-komunikasi.html
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bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. 

e) Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat 

dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah 

dimengerti. 

f) Timing (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena 

berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya 

dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang 

disampaikan. 

2) Komunikasi Non Verbal 
 
Komunikasi non verbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata dan 

komunikasi non verbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk 

komunikasi non verbal: 

a) Ekspresi wajah 
 
Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi 

wajah cerminan suasana emosi seseorang. 

b) Kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan 

mengadakan kontak mata selama berinterakasi atau tanya jawab berarti orang 

tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk 

memperhatikan bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga 

memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya. 

c) Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih 

bersifat spontan  dari  pada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian 

yang  sungguh-sungguh,  dukungan  emosional,  kasih sayang atau simpati dapat 
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dilakukan melalui sentuhan. 

d) Postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri dan 

bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan 

merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. 

e) Sound (Suara). Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan  juga   salah   satu   

ungkapan   perasaan   dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. 

Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi  non verbal lainnya 

sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. 

f) Gerak isyarat, adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan 

isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetukan kaki atau 

mengerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan 

stress bingung atau sebagai upaya untuk menghilangkan stress. 

b. Tujuan Komunikasi 
 
komunikasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 
 
1) Menemukan Diri Sendiri 

Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain kita belajar 

banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi interpersonal 

memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai, 

atau mengenai diri kita. Adalah sangat menarik dan mengasyikkan bila 

berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Dengan 

membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang 

luar biasa pada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. 

 



36 

 

2) Menemukan Dunia Luar 
 
Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih 

banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak 

informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal, meskipun 

banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa hal itu 

seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi 

interpersonal. 

3) Membentuk Dan Menjaga Hubungan Yang Penuh Arti. 

Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan 

memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan 

dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga 

hubungan sosial dengan orang lain. 

4) Berubah Sikap dan Tingkah Laku. Banyak waktu kita pergunakan untuk 

mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan. Kita boleh 

menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, 

membeli barang tertentu, melihat film, menulis membaca buku, memasuki 

bidang tertentu dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak 

menggunakan waktu terlibat dalam posisi. 

5) Untuk Bermain dan Kesenangan 

Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah 

mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada 

waktu akhir pecan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita 

lucu pada umumnya hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk 
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menghabiskan waktu. Dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu 

dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan 

rileks dari semua keseriusan di lingkungan kita. 

6) Untuk Membantu 

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologis dan  terapi  menggunakkan komunikasi 

interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. 

Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal 

kita sehari-hari. 

Dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan komunikasi interpersonal, setiap 

individu dapat mempunyai tujuan yang berbeda- beda, sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing.5 

2. Keterampilan Komunikasi 
 
Keterampilan merupakan kemampuan yang seseorang miliki dan didapat 

melalui pelatihan dan pengalaman untuk melakukan suatu tugas.6 Komunikasi 

adalah suatu proses dimana tujuan mencapai pengertian bersama yang lebih baik 

mengenai masalah yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan.7 

Sedangkan jenis komunikasi ada dua macam, yaitu komunikasi non-verbal dan 

verbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. 

Batasan yang sederhana tersebut merupakan langkah awal untuk membedakan 

apa yang disebut dengan vocal communication yaitu tindak komunikasi yang 

menggunakan kata-kata. Sedangkan, Komunikasi verbal adalah komunikasi 

                                                     
5 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta : Bumi Aksara. 200). h.159. 
6 Gibson James L., John M. Ivancevich dan James H, Donelly. Organisation, (Djarkasih, 

Terjemahan). Jakarta: Erlangga; 2006. h.87 
7Tedjasutisna, Ating. Etika Komunikasi. (Bandung: Armico, 1994). h.12 
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dengan menggunakan kata-kata (verb), baik lisan maupun tulisan. 

Keterampilan berkomunkasi bukan merupakan kemampuan yang dibawa sejak 

lahir dan tidak muncul secara tiba-tiba, keterampilan perlu dipelajari dan dilatih.8 

Keterampilan komunikasi ada empat macam, keterampilan komunikasi lisan, 

keterampilan komunikasi tulisan, keterampilan komunikasi visual dan 

keterampilan komunikasi tertulis.9 

a. Keterampilan Komunikasi Lisan 
 
Keterampilan komunikasi lisan (Oral Communication Skill) merupakan 

kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik 

(feedback) dapat diberikan secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan 

meliputi kemampuan dalam wawancara kerja, seminar, lokakarya, public 

speaking, pidato formal dan presentasi.10 Keterampilan komunikasi lisan sudah 

digunakan sejak zaman dahulu, sebab keterampilan komunikasi lisan menjadi 

hakikat komunikasi yang digunakan sejak manusia diciptakan. Komunikasi lisan 

menjadi sebuah budaya bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan secara lisan 

atau kata-kata. Seperti halnya, kita berbicara kepada orang lain dalam 

masyarakat. 

b. Keterampilan Komunikasi Tulisan 
 
Keterampilan komunikasi tulisan (Written Communication Skill) merupakan 

kemampuan seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai 

macam bentuk, seperti memo, surat, proposal, dan laporan. Kelebihan 

keterampilan komunikasi tulisan ialah penulis memiliki kesempatan untuk 
                                                     

8.A.Supratiknya. Komunikasi Antarpribadi. (Yogyakarta: PT Kanisius : 1995). h.12 
9 http://digilib.uinsby.ac.id/11891/20/Bab%202.pdf (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020) 
10 Purawanto Djoko. Komunikasi Bisnis. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006). h.77 

http://digilib.uinsby.ac.id/11891/20/Bab%202.pdf


39 
 

 
 

 
 
 
 

merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan yang dibuat.11
  

Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan memiliki perbedaan, baik dalam 

media maupun cara penyampaian. Berikut tabel perbedaan komunikasi lisan dan 

tulisan. 

Berikut tabel perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan: 

Komunikasi Lisan Komunikasi Tulisan 
1) Umpan balik (feedback) dapat 

disampaikan secara langsung melalui 
audien. 

2) Pesan relatif sederhana dan mudah 
diterima 

3) Tidak memerlukan catatan permanen 
4) Dapat mengumpulkan audien lebih mudah 

dan ekonomis 
5) Interaksi dapat dilakukan secara langsung 

1) Tidak memerlukan umpan balik 
(feedback) segera. 

2) Pesan sangat rinci, kompleks, 
dan memerlukan perencanaan 
yang hati-hati. 

3) Memerlukan catatan permanen 
4) Dapat mencapai audien yang 

luas 
5) Memperkecil kesalahan dalam 

hal penyampaian pesan. 

Tabel 2 : Tabel Komunikasi Lisan dan Komunikasi Tulisan 

 

Tabel 3 : Tabel Komunikasi Lisan dan Komunikasi Tulisan 
 

c. Keterampilan Komunikasi Visual 
 
Keterampilan komunikasi visual merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan pembaca dengan berbagai 

                                                     
11 Purawanto Djoko. Komunikasi Bisnis. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006). h.78 

 
Media Komunikasi Lisan 

 
Media Komunikasi Tulisan 

a) Percakapan secara 
langsung, pidato, 
pertemuan-pertemuan 
b) Telepon dan surat suara 
(voice mail) 
c) Telekoferensi dan 
konferensi video 

a) 
 
b) 
c) 

Surat-surat, memo, laporan, 
proposal 
Surat regular dan khusus 
Faksimile (fax) 
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kekuatan visual, seperti ilustrasi, warna, garis, dan lain sebagainya dengan 

bantuan teknologi.12 Keterampilan komunikasi visual salah satunya dapat dilihat 

dari karya desain grafis. 

Desain grafis dapat dikategorikan sebagai commercial art, karena merupakan 

paduan antara seni rupa (visual art) dan keterampilan komunikasi untuk berbisnis. 

Desain grafis menjadi salah satu upaya penyampaian informasi atau pesan dengan 

menggunakan elemen- elemen visual , seperti huruf, garis, warna, gambar, dan 

bidang yang sudah disusun semenarik mungkin. Desain grafis ini juga dapat 

menjadi pesan yang komunikatif dan menarik saat diwujudkan dengan bantuan 

ilustrator, fotografer, visualizer, kartunis, dan lain sebagainya. 

d. Keterampilan Komunikasi Tertulis 
 

Keterampilan komunikasi tertulis ialah keterampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain, akan tetapi melalui tulisan.13 Keterampilan komunikasi tertulis adalah 

kemampuan menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis. Kemampuan 

ini bukan hanya berkaitan dengan kemahiran seseorang menyusun dan 

menuliskan simbol-simbol tertulis, tetapi juga mengungkapkan pikiran, pendapat, 

sikap, dan perasaannya secara jelas dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh 

orang yang menerimanya. Keterampilan komunikasi tertulis memiliki berbagai 

macam bidang tulisan, baik yang bersifat baku maupun non baku, diantaranya: 

berita, cerpen, puisi, feature, resensi, novel, media cetak. 

Dapat dipahami bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan utama 
                                                     

12 Supriyono, Rachmat. Desain Komunikasi Visual. ( Yogyakarta. Andi. 2010 ). h.9 
13Tarigan,Henry Guntur. Membaca sebagai Keterampilan Berbahasa. (Bandung: 

Angkasa. 2008). h.3 
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yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di mana saja 

dan dengan siapa saja. Untuk itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, 

maka seseorang harus memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya 

dapat dikembangkan melalui berbagai latihan dengan berbagai macam cara, salah 

satunya membiasakan diri dengan berdiskusi. 

3. Keterampilan Komunikasi Pustakawan 
 
Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya yang terampil, sebagai 

seorang pustakawan dituntut untuk mempunyai keahlian dalam melayani 

pemustaka. 

Keterampilan berkomunikasi (Communication Skill) adalah kemampuan 

pustakawan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pustakawan dengan 

pengguna perpustakaan yang sering dipergunakan dalam kegiatan memberikan 

jasa layanan perpustakaan.14 

Oleh karena itu, setiap pustakawan mampu memiliki keterampilan 

berkomunikasi. Bagaimana menyusun rangkaian kalimat verbal yang baik, 

bagaimana menggunakan intonasi suara, bagaimana menyampaikan gagasan 

adalah beberapa persoalan di antara sekian banyak persoalan dalam 

berkomunikasi 

Perpustakaan dikatakan ideal apabila pustakawan tersebut mengupayakan 

dirinya untuk memiliki kompetensi yang baik. 

Beberapa keterampilan komunikasi yang harus dimiliki seseorang adalah: 

a. Keterampilan Menyimak (Listening Skill) 

                                                     
14 Murniaty. Manajemen dan Organisasi Perpustakaan Sekolah. (2006). h.5 
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Menyimak merupakan keterampilan untuk memperhatikan dan memahami 

pikiran, ide serta emosi orang lain secara lebih akurat. Orang yang memiliki 

kemampuan menyimak secara aktif akan lebih siap menghadapi situasi apa 

pun dibandingkan dengan orang yang tidak memilikinya. Keterampilan dalam 

menyimak akan membuat kita menyadari sepenuhnya keberadaan diri kita dan 

orang lain. 

b. Keterampilan Berbicara (Speaking Skill) Keterampilan berbicara atau yang 

disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang 

yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif, sebagai bentuk 

komunikasi kepada orang lain. 

c. Keterampilan Membaca (Reading Skill). Membaca merupakan kegiatan untk 

mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis 

atau kata – kata dalam kalimat. 

Keterampilan membaca yang baik akan embantu untuk menangkap konsep dan 

memahami apa yang ingin disampaikan penulis melalui sebuah tulisan. 

Tujuan membaca adalah memperoleh suatu informasi yang mencakup isi dan 

makna. 

d. Keterampilan Menulis (Writing Skill)15 Diantara keterampilan dasar 

sebelumya, keterampilan menulis adalah yang paling kompleks. 

Keterampilan menulis membutuhkan suatu pengalaman, waktu, latihan serta 

cara berpikir yang terstruktur agar dapat menyapaikan suatu pesan melalui 

bahasa tulis. 

                                                     
15 Mulianto, PL Supervisi Perspektif Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2006)., h.22 
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Keterampilan berkomunikasi, dalam hal ini sangat penting, karena dalam 

pekerjaannya pustakawan akan berhadapan langsung dengan para pengguna 

perpustakaan. Keterampilan pustakawan dalam melakukan komunikasi yang 

efektif akan menentukan keberhasilan pustakawan dalam menjalankan tugasnya. 

Menurut De Vito dalam Komariah, keterampilan komunikasi interpersonal 

yang efektif yang harus dimiliki oleh pustakawan adalah sebagai berikut:16 

1) Empathy yaitu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa 

kehilangan identitas diri sendiri. Melalui empathy kita bisa memahami baik secara 

emosi maupun secara intelektual apa yang pernah dialami oleh orang lain. 

2) Supportiveness 

Komunikasi interpersonal akan efektif apabila tercipta suasana yang 

mendukung. Nuansa dukungan akan tercipta apabila proses komunikasi fleksibel 

dan tidak kaku. Jadi dalam proses penyampaian pesan gunakanlah kata-kata atau 

kalimat yang deskriptif dan tidak memberikan penilaian, kemudian tunjukkan 

bahwa masing-masing pelaku komunikasi bersedia mendengarkan pendapat 

lawan bicara dan bahkan mengubah pendapat kalau memang diperlukan. 

3) Positiveness 

Dalam komunikasi interpersonal yang efektif para pelaku komunikasi harus 

menunjukkan sikap yang positif dan menghargai keberadaan orang lain sebagai 

seseorang yang penting (stroking). 

 

                                                     
 16

Komariah, Neneng. “Keterampilan Komunikasi Interpersonal Bagi Pustakawan”. 

(Bandung: Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran, 2009). h.28 
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4) Equality 
 
Maksudnya adalah penerimaan dan persetujuan terhadap orang lain yang 

menjadi lawan bicara. Harus disadari bahwa semua orang bernilai dan memiliki 

sesuatu yang penting yang bisa diberikan pada orang lain. Kesetaraan dalam 

komunikasi interpersonal harus ditunjukan dalam proses pergantian peran 

sebagai pembicara dan pendengar. 

5) Confidence 
 
Para pelaku komunikasi interpersonal harus memilki rasa percaya diri secara 

sosial (social confidence). 

6) Immediacy 
 
Merujuk pada situasi adanya perasaan kebersamaan antara pembicara dan 

pendengar (oneness). Immediacy ditunjukan dengan sikap memperhatikan, 

menyenangi, dan tertarik pada lawan bicara dengan menunjukkannya secara 

verbal maupun non verbal. 

7) Interaction management 
 
Adalah kemampuan untuk mengontrol interaksi demi memuaskan kedua belah 

pihak pelaku komunikasi yang bisa dilakukan dengan mengatur kapan waktunya 

untuk berbicara. 

Kualitas pustakawan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain latar 

belakang pendidikan yang akan menentukan keahliannya, kepribadiannya, dan 

kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dalam hal ini 

komunikasi yang efektif sangat penting, karena dalam pekerjaannya pustakawan 

akan berhadapan langsung dengan para pengguna perpustakaan. 
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C. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 
  

Pada umumnya perpustakaan sekolah, sebagian besar pemustakanya adalah 

memiliki fisik dan mental yang normal. Namun demikian, perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB) pemustaka dari kalangan minoritas sebagai penyandang 

disabilitas atau berkebutuhan khusus, seperti Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, 

Tunadaksa dan Autis. Para penyandang disabilitas tersebut memiliki keterbatasan 

fisik, oleh sebab itu pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) harus 

dapat melayani pemustaka disabilitas dengan baik, sesuai keinginan pemustaka 

penyandang disabilitas. 

Keterbatasan yang dialami oleh anak berekebutuhan khusus meliputi interaksi 

sosial disebabkan oleh adanya rasa rendah diri pada anak berekebutuhan khusus 

untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar. 

Kemampuan melakukan interaksi sosial membutuhkan satu syarat yaitu 

keterampilan berupa komunikasi. 

Oleh karna itu pustakawan perlu memperhatikan hal tersebut guna 

mendapatkan umpan balik bagi pemustaka ABK untuk memberikan layanan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka ABK yang tidak hanya oleh 

orang normal saja, tetapi juga dibutuhkan oleh pengguna yang mempunyai 

kekurangan dalam penglihatan, dan pendengaran. 

Berdasarkan penelitian penulis di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelola perpustakaan 

masih kurang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan layanan 

pemustaka disabilitas, seperti; melayani pemustaka sesuai penyandang disabilitas 
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atau berkebutuhan khusus. Selain melayani pemustaka disabilitas, perpustakaan 

juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana, seperti; jenis layanan disabilitas, 

koleksi, dan pengelolaannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis perlu mengkaji mengenai 

hubungan interaksi sosial dalam keterampilan berkomunikasi pustakawan dengan 

siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 

1. Koleksi Media Pembelajaran Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Pemanfaatan alat bantu/media dalam pembelajaran bisa membantu anak 

berkebutuhan khusus mengoptimalkan kemampuannya. Media pendidikan dan 

pembelajaran memiliki banyak jenis dan memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, media belajar secara khusus berdasarkan karakteristiknya siswa antara  

lain:17 

a. Tunanetra (Hambatan Penglihatan) : 
 

Media pembelajaran bagi anak tunanetra adalah: 
 

1) Tulisan Braille, serta buku-buku yang menggunakan huruf Braille. 

2) Miniature binatang atau hewan, Namun dalam pelaksanaannya, pustakawan 

harus menjelaskan bahwa miniature tersebut merupakan bentuk kecil dari 

contoh binatang yang sedang dipelajarinya. 

3) Peta timbul, media ini digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan 

sosial (IPS). 

                                                     
17https://adimasbayu.wordpress.com/2014/04/20/16/ (Diakses 21 Agustus 2020) 
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4) Alat-alat musik, media tersebut digunakan dalam pembelajaran kesenian. 

Dimana guru menyuruh mereka untuk meraba bentuk dari setiap jenis alat 

music yang telah dipalajari. 

5) Dalam pembelajaran matematika, khususnya materi konsep tentang bangun 

ruang, anak disuruh meraba bentuk bangun ruang yang telah disediakan 

oleh pustakawan. 

6) Puzzle buahan-buahan, dengan puzzel ini tunanetra dapat mengetahui 

bentuk tiruan dari buahan-buahan yang dirabanya. 

7) Radio, media ini juga cukup efektif digunakan oleh tunanetra. Dengan 

adanya radio, seorang tunanetra dapat menerima informasi yang disiarkan 

melalui radio. 

8) Kamus bicara, alat ini adalah kamus yang sudah dilengkapi dengan audio 

sehingga tunanetra dapat mendengarkan output suara dari alat tersebut. 

9) Komputer atau laptop yang sudah dilengkapi dengan screenreader (software 

pembaca layar). Dengan software ini, tulisan-tulisan yang ada di layar 

komputer dapat dibaca oleh software tersebut. Sehingga tunanetra dapat 

mendengarkan suara yang dihasilkan dari software tersebut.  

Dengan demikian, baik dalam teori atau praktek, media yang digunakan untuk 

anak tunanetra lebih spesifik atau lebih mengutamakan indera pendengaran dan 

indera perabaan guna menyamakan persepsi mereka. 

b. Tunarungu (Hambatan Pendengaran) : 
 
Anak Tuna Rungu memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar, 

media pembelajaran yang cocok untuk Anak Tuna Rungu adalah media visual 
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dan cara menerangkannya dengan bahasa bibir/gerak bibir. 

Contoh media pembelajaran yang dapat digunakan bagi anak tunarungu 

adalah sebagai berikut: 

1) Media Stimulasi Visual. 

2) Cermin artikulasi, yang digunakan untuk mengembangkan feedback visual 

dengan melihat/mengontrol gerakan organ artikulasi diri siswa itu sendiri, 

maupun dengan menyamakan gerakan/posisi organ artikulasi dirinya dengan 

posisi organ artikulasi. 

3) Benda asli maupun tiruan 

4) Gambar, baik gambar lepas maupun gambar kolektif. 

5) Pias kata. 

6) Gambar disertai tulisan, dsb. 

7) Media Stimulasi Auditoris. 

8) Speech Trainer, yang merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak 

dengan hambatan sensori pendengaran. 

9) Alat musik, seperti: drum, gong, suling, piano/organ/ harmonika, rebana, 

terompet, dan sebagainya. 

10) Tape recorder untuk memperdengarkan rekaman bunyi- bunyi latar 

belakang, seperti : deru mobil, deru motor, bunyi klakson mobil maupun 

motor, gonggongan anjing dsb. 

11) Sound System, yaitu suatu alat untuk memperkeras suara. 

12) Sound System, yaitu suatu alat untuk memperkeras suara. 
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c. Tunagrahita (Hambatan Mental) : 

Alat Bantu pelajaran penting diperhatikan dalam mengajar anak tunagrahita. 

Hal ini disebabkan anak tunagrahita kurang mampu berfikir abstrak, mereka 

membtutuhkan hal-hal kongkrit. Agar terjadinya tanggapan tentang obyek yang 

dipelajari, maka dibutuhkan alat pelajaran yang memadai. 

Selanjutnya diterangkan tentang karakteristik alat Bantu pelajaran untuk anak 

tunagrahita antara lain. 

1) Warna Harus menyolok 

2) Garis bentuk harus abstrak 

Anak tunagrahita akan mengalami kesulitan apabila dihadapkan dengan 

obyek yang kurang jelas tanpa tekanan tertentu. Jadi dalam memilih media 

pembelajaran bagi anak tunagrahita, harus benar-benar selektif dan 

mengarah pada hal yang abstrak, serta disesuaikan dengan karakteristik dan 

kemampuan yang ada pada masing-masing anak. 

d. Tunadaksa (Hambatan Cacat Tubuh) : 
 

Anak Tuna Daksa dari segi mental dan otaknya normal hanya saja mereka 

memiliki keterbatasan fisik sehingga memerlukan layanan khusus dan alat bantu 

gerak , agar mereka bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa adanya bantuan 

dari orang lain. Media pembelajaran yang digunakan untuk anak tuna daksa sama 

dengan anak-anak normal lainnya hanya saja disesuaikan dengan materi dan 

kecacatan bagian yang mana dialami oleh anak. Agar terciptanya proses belajar 

yang kondusif. 
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e. Autis : 
 

Media yang dapat digunakan untuk pembelajaran anak autis adalah kartu huruf, 

kartu angka, kartu kalimat, komputer, menara segi tiga, menara gelang, fruit 

puzzle dan construktif puzzle.18 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koleksi pembelajaran berkebutuhan 

khusus adalah proses menemukan hambatan dan karakteristik yang berdeda-beda 

dari kebutuhan siswanya, agar media belajar yang dibutuhkan sesuai dengan 

mereka. 

2. Gambar Koleksi Media Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

 
Gambar 1 : Al-Qur’An Braille 

 
 
 

                                                     
18Sartika Yopi:Ragam Media Pembelajaran Adiptif untuk Anak Berkebutuhan Khusus. 

(Yokyakarta : Familia, 2013). h .42 
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Gambar 2 : Buku Braille 

 
 

Gambar 3 : Braille 
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Gambar 4 : Foto CD Pembelajaran untuk ABK 

 
 

 
Gambar 5 : Foto Alat Peraga 
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Gambar : Alat Peraga 
 

 
 
 
 

Gambar 6 : Komputer Bicara 
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Gambar 7 : Koleksi Buku Bergambar 

 

D. Jenis-Jenis Pemustaka Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) 
 
Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan bagi seorang anak yang 

mengalami keadaan diri yang berbeda dari anak – anak pada umumnya. Istilah 

untuk anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah exeptional (berbeda dari 

orang pada umumnya), impairment (sakit, atau cacat, lebih pada makna medis), 

handicap (tidak bisa mengakses lingkungan), dan disability (tidak ada atau 

kurangnya fungsi). 

Selain melayani pemustaka disabilitas, perpustakaan juga perlu 

meningkatkan sarana dan prasarana, seperti; jenis layanan disabilitas, koleksi, 

dan pengelolaannya. 

1. Tunanetra 
 
Dalam pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan lebih akrab 

disebut dengan anak tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mereka buta, 
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tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan 

kurang di manfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam 

belajar. Jadi, anak-anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk setengah 

melihat atau rabun adalah bagian kelompok tunanetra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Siswa ABK Tunanetra 
 

2. Tunarungu 
 
Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ 

pendengaran atau telinga seseorang. Kondisi ini menyebabkan orang tersebut 

mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespons bunyi-bunyi yang ada 

di sekitarnya.  

Anak yang mempunyai kelainan pada pendengarannya. Mereka mengalami 

kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain terhadap 

lingkungan termasuk pendidikan dan pengajaran. Anak tuna rungu dibagi 
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menjadi 2 yaitu, tuli (the deaf), dan kurang dengar (hard of hearing).  

 

Gambar 9 : Siswa ABK Tunarungu 
 
3. Tunagrahita 
 
Adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya 

atau dibawah normal, sehingga untuk meneliti tugas perkembangannya 

memerlukan bantuan atau layanan yang sangat khusus. Anak tunagrahita atau 

biasa disebut anak keterbelakangan mental, karena keterbatasan kecerdasannya 

yang mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan 

disekolah formal secara klasikal. 
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Gambar 10 : Siswa ABK Tunagrahita 

 
4. Tunadaksa 
 
Adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna yang mempunyai 

kelainan pada tubuhnya yakni kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan 

ini disebabkan karena polio dan gangguan pada syaraf motoriknya. 

 Gambar 11 : Anak Tunadaksa 
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5. Autis 

Adalah kelainan tingkah laku, maksudnya tidak dapat memperdulikan norma-

norma sosial. Mereka selalu berbuat semaunya sendiri tanpa 

mempertimbangkan kepentingan orang lain, hingga sering sekali merugikan 

orang lain. Dan penderita ini tidak menyadari adanya kelainan pada dirinya. 

 
Gambar 12 : Siswa Autis 
 

E. Pustakawan Peduli Difabel 
 

     Aksesibilitas layanan perpustakaan bagi pemustaka difabel harus didukung oleh 

para pustakawan yang juga mendukung kebijakan inklusif. Pustakawan perlu 

memiliki wawasan baru tentang difabel, yaitu bahwa difabel adalah:19 

1. Manusia biasa yang harus dihargai, memiliki kesempatan dan hak - hak 

yang setara seperti manusia pada umumnya tanpa ada diskriminasi,  

2. Individu-individu yang mampu membangkitan harga dirinya, tidak malas, 

                                                     
19 Coleridge, Peter, “Pembebasan Dan Pembangunan (Perjuangan. Penyandang Cacat 

Di Negara-Negara Berkembang)”. (Yogyakarta.Pustaka pelajar,.1997). h.85 
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selalu bersungguh-sungguh dalam setiap usahanya serta mampu mengatasi 

hambatan dalam dirinya, 

3. Pelayanan kepada pemustaka difabel merupakan upaya pemberdayaan dan 

peningkatan derajat kemanusiaan. Pustakawan harus meningkatkan 

pemahamannya tentang difabelitas, inklusi dan sarana adaptif. Di samping itu, 

mereka harus memahami karakteristik difabel, dan mengetahui dengan baik 

cara bersikap dan berkomunikasi kepada difabel, sehingga memudahkan 

dalam berinteraksi dengan mereka. 

4. Pustakawan harus meningkatkan pemahamannya tentang difabelitas, 

inklusi dan sarana adaptif. Di samping itu, mereka harus memahami 

karakteristik difabel, dan mengetahui dengan baik cara bersikap dan 

berkomunikasi kepada difabel, sehingga memudahkan dalam berinteraksi 

dengan mereka. Berbagai sarana adaptif telah menggunakan teknologi 

informasi, oleh karena itu harus dipersiapkan pustakawan yang ahli di bidang 

teknologi informasi agar dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul. 

Training dan workshop tentang difabilitas perlu dilaksanakan agar pustakawan 

memperoleh pengetahuan yang komprehensif terkait hal tersebut.  

Pelatihan bagi pustakawan adalah penting untuk menumbuhkan empati 

terhadap pemustaka difabel, meningkatkan pemahaman yang komprehensif 

tentang difabilitas, mampu memberikan pelayanan yang prima bagi pemustaka 

difabel, serta mampu mengoperasikan berbagai sarana adaptif. Kerjasama dengan 

berbagai pihak merupakan hal penting yang harus selalu dibangun dan 

dilestarikan agar aksesibilitas layanan bagi pemustaka difabel di Perpustakaan-



60 

 

perpustakaan tetap eksis, berkesinambungan, serta dapat diakses secara luas oleh 

seluruh pemustaka difabel. Training dan workshop tentang difabilitas perlu 

dilaksanakan agar pustakawan memperoleh pengetahuan yang komprehensif 

terkait hal tersebut. 

Dengan demikian, maka perpustakan sebagai pelayanan publik dalam 

memberikan layanana kepada masyarakat pengguna, semesttinya dipersiapkan 

sebaik-baiknya, dengan memberikan bekal pengatahuan, keterampilan, 

pengalaman, kemauan, dan sikap perilaku simpati. 

Pelayanan publik di perpustakaan juga harus di dukung dengan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan yaitu: 

a.  Mengetahui dasar pengorganisasian, 

b. Memiliki dan mengetahui teknik wawancara referensi yang cocok dan efektif, 

c.  Mengetahui sumberdaya informasi baik tercetak maupun digital, 

d. Memiliki kemampuan dalam memberi saran dan arahan kepada pengguna, 

e.  Mampu merancang dan melaksanakan strategi penelusuran informasi, 

f.  Mampu membimbing pengguna dalam interprestasi dan evaluasi informasi. 

 Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa pada intinya pelayanan publik 

diperpustakaan merupakan jalinan hubungan antara petugas layanan sebagai 

penyedia layanan kepada pengguna dalam rangka menjembatani penyediaan dan 

pendistribusian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia layanan memberikan pemenuhan 

kebutuhan pengguna perpustakaan melalui antara lain, koleksi perpustakaan, 

fasilitas pendukung, dan sikap dan perilaku petugas layanan. 



61 
 

 
 

 
 
 
 

F. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat 

digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka 

penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan 

antar variabel dalam proses analisisnya. 

Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 
Al-Quran dan Al - Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undang-Undang No 43 Tahun 

2007 
 

 
Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina 

Tingkat Prov.Sul-Sel 
 

 
Kendala 

Pustakawan 

 
Keterampilan 

Berkomunikasi 

 
Interaksi 

Sosial 

 
Keberhasilan Layanan 

Perpustakaan 

 
Kecerdasan Bangsa sesuai Tujuan Perpustakaan 
 



 

 

1. Landasan Religius 

a. QS Hujurat/13 

b. Hadis Riwayat Ibnu Abbas 

c. QS Abasa/1-11 

d. QS An-Nur/61 

2. Landasan Yuridis/ Formal 

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan 

potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam 

mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan sebagai salah satu upaya 

untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana 

pelestarian kekayaan budaya bangsa serta dalam rangka meningkatkan kecerdasan 

kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui 

pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang 

berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. 

Dengan dasar pertimbangan yang dikeluarkan atas persetujuan bersama oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia 

maka muncul lah cikal bakal dasar hukum atau landasan yuridis Nomor 43 tahun 

2007 tentang Perpustakaan. 

Perpustakaan yang dikelola dengan sumber daya manusia yang profesional 

mampu menghasilkan out put yang bagus. Perpustakaan akan maju dan 
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berkembang sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak. Menurut UU no 43 tahun 

2007 disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan. 

Maka dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan karir dan peningkatan 

profesionalisme Pustakawan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang 

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, maka muncullah 

pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 

Angka Kreditnya. Dimana Tugas pokok Pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan 

di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan 

Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan secara profesional. 
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BAB III 

METEODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif1 kualitatif.2 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 adalah hubungan inetraksi 

sosial dalam keterampilan berkomunikasi antar pustakawan dengan siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Daeng Tata Parangtambung, 

Makassar. Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan 

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

adalah pustakawan di perpustakaan SLB, sedangkan kegiatan yang dimaksud 

adalah hubungan interaksi sosial dalam keterampilan berkomunikasi di 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

                                                     
1Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi yaitu gambaran atau lukisan 

secara sistematis, factual dan actual mengenai fenomena atau hubungan antara fenomena yang 
diselidiki. Lihat Iman Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (cet.I; Bandung: 
PT.Ramaja Rosdakarya,2001), h.137. 

2Penelitian Kualitatif menggunakan paradikma 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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B. Pendekatan Penelitian 
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 
1. Pendekatan Managerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan 

manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis, karena 

pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu 

didalam proses membangun perpustakaan digital. 

2.  Pendekatan Yuridis digunakan untuk memberikan penjelasan dalam 

penelitian ini memiliki dasar dan landasan yang kuat dengan mengacu pada 

Undang- Undang Perpustakaan. 

3. Pendekatan Pedagogik, yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan kepada 

objek penelitian sehingga merasa tidak canggung dalam memberikan data 

yang dibutuhkan. 

C. Sumber Data 
 
Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal 

secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yakni data primer dan 

data sekunder. Kedua jenis data ini sering digunakan oleh peneliti dalam usaha 

membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok persoalan yang 

diteliti, baik digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah. 

1. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber 

utamanya. Data primer biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih 

lanjut barulah data tersebut memiliki arti.3 Sumber data primer yang dimaksud 

                                                     
3Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. 
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adalah informan. 

2.Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil 

pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh 

referensi, baik berupa majalah, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang 

relevan. 

D. Metode 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 

Sekolah Luar Biasa (SLB) 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 social dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat.4 Menurut Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi 

adalah mengadakan penelitian sekaligus pengamatan terhadap masalah-masalah 

yang ada kaitannya dengan karya ilmiah.4 

2. Wawancara 
 
Wawancara atau interview adalah metode yang digunakan untuk mengetahui 

informasi secara langsung dari pengelola perpustakaan di perpustakaan SLB 

yang diteliti. Sugiyono menyatakan bahwa wawancara atau interview dalam 

                                                                                                                                               
Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122. 

4Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1 (Yogyakarta: Audi Ofsser,1997), h.42 
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penelitian dilakukan untuk mengetahui informasi dari responden dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi selain diperoleh dari 

observasi.5 

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 Pengumpulan Data 
 
Menurut Sugiyono bahwa instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan 

atas temuannya.6 

                                                     
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kualitatif dan kauntitatif. 

(Bandung:Alfabeta,2008).h.318 
6Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 

306 
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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 
 
1. Teknik Pengolahan Data 
 
Teknik pengolahan ini dikumpulkan melalui catatan di lapangan atau sumber 

data yang diperoleh melalui informasi data primer dan sekunder. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan melalui: 

a. Tahap Pengumpulan Data 
 
Dalam tahap ini penulis melakukan studi awal melalui dokumentasi dan 

observasi. 

b. Tahap Reduksi Data 
 
Data yang diperoleh dalam penelitian di klasifikasi menurut kebutuhan 
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sehingga menjadi lebih sistematis dalam pemberian kode pada aspek- aspek 

tertentu. Mengoreksi instrumen yang telah dijawab informan dan meneliti 

kembali kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, Sehingga memberikan 

gambaran mengenai hasil yang sudah dicapai. 

c. Tahap Penyajian Data 

Dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana 

temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian 

data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang 

menarik dari masalah yang diteliti 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. 

d. Tahap Kesimpulan 
 
Kesimpulan data dilakukan setelah disajikan dalam bentuk pemaknaan 

interpretatif, sehingga diperoleh pemahaman tentang kinerja pelayanan 

perpustakaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam 

keterampilan berkomunikasi pustakawan pada siswa Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina  

2. Analisis data 
 
Proses ini dilakukan dengan penelaahan seluruh data yang telah dimiliki baik 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyususn kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
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oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data dengan model interaksi (interactive analysis 

model), dimana komponen reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan 

harus saling berinteraksi.. 

G. Pengujian Keabsahan Data 
 
Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan mengecek keabsahan data 

yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.7 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji 

kredibilitas yaitu dilakukam dengan menggunakan teknik triangulasi dan 

member check. 

1. Triangulasi 
 

Moleong menyatakan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.8 

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
                                                     

7Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial Cet. I, (Jakarta : Erlangga, 2001). h.33 
8Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009). h. 330. 
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berbeda.9 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam triangulasi tersebut 

sebagai berikut: 

a. Triangulasi Teknik 
 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.10 

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda- beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena 

sudut pandangnya berbeda - beda.  

b. Triangulasi Sumber 
 

Menurut Sugiyono triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

c. Triangulasi Waktu 
 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel/ 

                                                     
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013.). h. 327 
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D, h.373. 
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dipercaya. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian 

datanya. 

2. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data 

yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya data tersebut valid, 

sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti 

dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, 

maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Prov. Sul-Sel 

1. Sejarah Singkat Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Gambar 13: Perpustakaan 

 

Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan di bawah naungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Daeng Tata 

Raya Parangtambung No. 8 Kecamatan Tamalate Kota Makassar terbentuk 

berdasarkan Peraturan di indonesia, agar dalam menjalankan penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah  ada dasar, arah, tujuan standar-standar yang mesti 

dipenuhi. Penjelasan  tentang standar perpustakaan sekolah yang diuraikan dari 

Dasar Hukum Perpustakaan sebagai berikut : 
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a. Penjelasan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasiona RI Nomor 2 tahun 

1989 pasal 35 yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menyediakan 

sumber belajar yang paling penting adalah perpustakaan. 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah 

DasarNomor 069a/C2/SK/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang pengadaan 

sarana sekolah dan perpustakaan. 

d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Nasional/Madrasah. 

g. Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/Unesco. 1 

Untuk mengetahui pertama dikelolanya, peneliti melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj 

Rahmayani, M.Pd mengatakan : 

“Pertama kali berdirinya perpustakaan sejak tahun 2005, di mana perpustakaan ini 
masih manual dan kolesi yang ada masih minim. Di mana ruangannya juga masih 
belum berdiri sendiri“2 

 
Pada awal terbentuknya Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ini adalah koleksi 

pembelajaran yang pada umumnya, dan fasilitas khusus Siswa Anak Berkebuthan 

Khusus (ABK) juga masih sangat kurang. 

Kemudian Pada tahun 2015 dengan sarana yang dimiliki, Perpustakaan SLB 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan semakin dikembangkan 

                                                     
1http://perpustakaansmpn1mendoyo.weebly.com/perpustakaan-sekolah.html (diakses 

pada tanggal 25 oktober 2020) 
2Dra.Hj.Rahmayani,M.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020 

http://perpustakaansmpn1mendoyo.weebly.com/perpustakaan-sekolah.html


76 
 

 
 

mulai dari penyediaan ruang khusus perpustakaan, pengembangan koleksi, 

pengembangan fasilitas, dan pengembangan sumber daya manusia untuk 

pengelolaan perpustakaan yang semakin baik. 

Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan saat 

ini sudah memiliki banyak koleksi perpustakaan, yaitu koleksi buku pembelajaran 

khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seperti Braille di mana koleksi 

ini khusus untuk pemustaka Berkebutuhan Khusus Tunanetra. Perpustakaan ini 

juga memiliki banyak koleksi Karya Tulis Ilmiah, majalah dan surat kabar. 

Adapun koleksi perpustakaan SLB ini : 

2. Visi dan Misi 

Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber informasi mempunyai tugas 

dan fungsi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

berorientasi pada Rencana Strategis (hasil yang ingin dicapai). substansi 

dokumen rencana strategis perpustakaan di Sekolah Luar Biasa mengandung 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program/kegiatan serta target 

kinerja yang akan dicapai untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Sebagai wujud untuk memastikan bahwa pelaksanaan program proses 

belajar dan mengajar di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 

upaya pencapaian Visi, dan Misi Perpustakaan. 

a. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi 

perpustakaan sekolah akan dibawa agar dapat terus eksis dengan kata lain, visi 

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin dicapai serta diwujudkan oleh suatu instansi 

agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada definisi 

tersebut di atas, visi perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 
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Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berkut: 

1) MENJADI PERPUSTAKAAN YANG UNGGUL DALAM 

PENYEDIAAN INFORMASI BAGI MASA DEPAN YANG 

CEMERLANG 

2) MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DENGAN GEMAR 

MEMBACA 

Definisi dari visi tersebut, secara implisit menunjukkan bahwa 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan berkeinginan untuk mewujudkan dan menjadikan 

Perpustakaan sebagai pusat informasi yang terdepan khususnya untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus. 

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan tindakan 

nyata dalam bentuk misi perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

b. Misi 

1) Meningkatkan Layanan Pendidikan Peserta Didik Melalui Program 

Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Kecakapan Hidup (Live Skill) Agar 

Peserta Didik Kelak Dapat Hidup Mandiri Ditengah-Tengah Masyarakat. 

2) Meningkatkan Mutu Pembelajaran Berpusat Pada Potensi Dan Kebutuhan 

Anak Yang Sesuai Dengan Lingkungan Peserta Didik. 
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3) Mengembangkan Koleksi Sebagai Sumber Informasi Dan Menciptakan 

Suasana Yang Ramah Dan Bershabat Untuk Mendukung Suasana Akademik 

Yang Kondusif Bagi Penyelenggara Pendidikan. 

Gambar 14 : Visi dan Misi Perpustakaan 

3. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi adalah kerangka yang memperlihatkan susunan tugas kerja 

para anggota dalam organisasi dan menunjukkan adanya hubungan antar bagian 

organisasi dan fungsi masing-masing anggota untuk mencapai tujuan akhir. 

Struktur organisasi di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penanda bahwa perpustakaan 

merupakan salah satu perangkat ilmu yang patut untuk diketahui. 

Adapun struktur perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SLB NEGERI 1 

PEMBINA TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN  

PENANGGUNG JAWAB 
KEPALA SEKOLAH 

Dra. Hj. Rahmayani, M.Pd 
 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 15 : Struktur Organisasi Perpustakaan 

 

PENGELOLA PERPUSTAKAAN 
Nurdayati,S.A.g 

TEKNISI 
Saiful Malik 

PELAYANAN 
A.Abrianda 

SIRKULASI 
REFERENSI 

Fitri Ayu 

PENGADAAN 
PENYUSUNAN 

Idham,S.Pd 
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Tabel 4 : 

Ketenagaan / Sumber Daya Manusia Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

No. Nama Uraian Tugas 

1. Nurdayati, S.Ag 

(Pengelola 

Perpustakaan) 

 Menyusun Rencana Operasional Perpustakaan 

 Registrasi Bahan Pustaka 

 Melakukan Pembinaan dan usaha 

pengembangan sumber daya manusia yang 

terdiri terhadap pegawai perpustakaan 

 Menkoordinasikan asset-aset perpustakaan 

 Memeriksa kelengkapan bahan pustaka 

2. A. Abrianda 

(Pelayanan) 

 Pendayagunaan koleksi 

 Menyeleksi Bahan Pustaka Penyimpanan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka 

 Memberikan Informasi umum koleksi bahan 

pustaka 

3. Idham, S.Pd 
 Menyusun rencana Pengadaan koleksi 

BRAILLE 

 Pengolahan koleksi BRAILLE 

4. Syaiful Malik 

(Teknisi) 

 Melakukan Koordinasi kegiatan tata usaha, 

pengelolaan teknis kegiatan perpustakaan 

 Mengklasifikasikan dan mengkatalogkan 

bahan pustaka 
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 Membuat statistik sirkulasi/referensi 

5. Fitri Ayu (Staf)  Layanan Administrasi/ Sirkulasi Perpustakaan 

 Menyusun Bahan Pustaka di Rak 

 Menginventarisasi dan mencata bahan pustaka 

 

Jumlah 5 orang 

 

Sumber: Data Perpustakaan 2020 

4. Sarana dan Prasarana Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat 
Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Ketersediaan fasilitas sarana/prasarana sangat menunjang dalam pencapaian 

suatu tujuan, baik dalam memberikan pelayanan kepada siswa/i maupun untuk 

guru sendiri. Adapun fasilitas yang dimiliki perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

a) Koleksi 

Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan memiliki koleksi 1.935 eksemplar dalam bentuk karya cetak 

seperti Braille, buku, majalah dan surat kabar. 

b) Fasilitas 

Terdapat beberapa fasilitas yang tersedia di perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Prov. Sul-Sel seperti pada table berikut : 
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Tabel 5 

Fasilitas yang tersedia 
di Perpustakaan SLB 

Negeri 1 Pembina 
Tingkat Prov.SulSel 

 
 
 

NO. 

 
 

FASILITAS 

 
 

JUMLAH 

1 Meja Sirkulasi 1 buah 

2 Kursi 3 buah 

3 Pendingin ruangan 3 buah 

4 Lemari Buku 7 buah 

5 Rak Buku 7 unit 

6 TV 1 unit 

7 Tempat Koran 1 buah 

8 Komputer bicara 1 unit 

9 Kursi Roda 1 buah 

 
Sumber : Data Inventaris 2020 

 

5. Layanan di Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Prov.Sul-Sel 
 

Sebagai lembaga penyedia jasa layanan informasi, Perpustakaan SLB 

Negeri 1 Pembina Tingkat Prov.Sulsel hanya menyediakan sistem layanan 

terbuka (open acsess) untuk pemustaka, layanan tersebut seperti, 

a. Layanan peminjaman dan pengembalian, 
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b. Layanan sirkulasi, 

c. Layanan referensi, 

d. Layanan keanggotaan, 

e. Layanan magang. 

  
Gambar 16 : Layanan sirkulasi 

Gambar 17 : Layanan terbuka 
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Salah satu kegiatan utama atau jasa utama perpustakaan adalah peminjaman 

buku dan materi lainya. Kegiatan peminjaman ini sering dikenal dengan nama 

sirkulasi artinya peminjaman. Bagian ini, terutama meja sirkulasi, seringkali di 

anggap ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian inilah yang pertama kali 

berhubungan dengan pengguna atau pemakai (pemustaka) serta paling sering di 

gunakan pemustaka, karenanya untuk pengelola dan pustakawan di layanan 

sirkulasi ini, dapat berpengaruh terhadap citra perpustakaan serta tingkat kinerja 

pelayanan perpustakaan. 

6. Tata Tertib Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Prov.Sulsel 

Perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

memiliki aturan yang wajib ditaati oleh setiap pemustaka. Peraturan itu 

meliputi : 

a. Setiap pengunjung wajib melepaskan sepatu/alas kaki 

b. Setiap pengunjung wajib mengisi buku daftar pengunjung 

c. Setiap pengunjung dilarang mengotori perpustakaan (mencoret buku atau  

dinding perpustakaan) 

d. Setiap pengunjung dilarang bersikap didalam ruang perpustakaan 

e. Setiap pengunjung dilarang makan atau minum di dalam perpustakaan 

f. Setiap pengunjung wajib mengembalikan buku pinjaman tepat pada waktunya 



85 
 

 
 

 

Gambar 18 : Tata tertib perpustakaan 

7.Faktor Penunjang 

Pencetakan Koleksi Braille 

Di mana koleksi Braille yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan adalah hasil 

pencetakan dari perpustakaan itu sendiri yang di mana koleksi tersebut 

dikelola  oleh salah satu pengelola perpustakaan SLB. Koleksi Braille tersebut 

akan disalurkan bagi sekolah-sekolah, atau instansi-instansi baik di luar 

daerah ataupun di dalam kota bagi yang membutuhkan untuk penyandang 

Berkebutuhan Khusus tunantera 

B. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian yang telah dilakukan di 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan. Interaksi sosial dalam keterampilan berkomunikasi 

pustakawan pada pemustaka yang Berkebutuhan Khusus. 
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1. Interaksi Sosial pada Pemustaka Berkebutuhan Khusus di 

Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Selain menguasai bidang ilmu perpustakaan, pustakawan diharapkan 

mampu memahami kondisi pemustaka melalui interaksi sosial. Dalam 

berinteraksi dengan pemustaka, pustakawan dapat menjalankan perannya 

dengan baik apabila mempunyai kemampuan, serta keterampilan.  

Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial pustakawan pada pemustaka 

Berkebutuhan Khusus. Peneliti melakukan wawancara dengan informan 

pengelola perpustakaan Nurdayati,S.Ag mengatakan, 

“ketika pemustaka siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) datang ke 
perpustakaan, mereka setiap kelas didampingi oleh gurunya masing-masing 
dan hal pertama yang saya berikan ketika mereka berkunjung di perpustakaan 
adalah dengan menyapa mereka, memberikan seyuman, dan menanyakan 
kabar mereka. Dengan begitu siswa ABK yang berkunjung ke perpustakaan 
akan lebih semangat dalam mengunjungi perpustakaan. Setelah itu, saya 
menanyakan koleksi yang mereka butuhkan, dan kemudian akan mendapat 
respons dengan caranya masing-masing”.

3 
 

Lebih lanjut, peneliti bertanya kepada guru yang mendampingi siswa ABK 

untuk mengetahui bagaimana sikap pengelola perpustakaan kepada pemustaka 

siswa ABK dalam memberikan pelayanan, Andi Joharniati M Bali 

mengatakan, 

“pengelola perpustakaan sangat ramah karena ketika pemustaka siswa ABK 
sudah ada di pintu, pengelola perpustakaan langsung memberikan sikap yang 
sesuai pemustaka siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)”4 

 
 

                                                     
3Nurdayati,S.Ag Pengelola Perpustakaan, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020 
4Andi Joharniati, Guru SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Prov.Sulsel, Wawancara, 

Makassar, 19 Oktober 2020 
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a) Senyum 

Selain itu senyum juga merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi ketika 

melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan SLB, adapun tugas 

bagian pelayanan pemustaka maka peneliti akan mewawancarai Fitri Ayu yang di 

bagian pelayanan atau sirkulasi di perpustakaan SLB mengatakan, 

“saat saya melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus tunarungu ekspresi 
senyum tidak berdiri sendiri, tetapi disertai gerakan non-verbal lainnya. Misalnya 
dengan tangan dan lengan, dapat digunakan untuk memperlancar interaksi yang 
terjadi”.

5 
 

b) Salam 

Lebih lanjut peneliti juga ingin mengetahui bagaimana jika Berkebutuhan 

Khusus tunanetra tidak bisa melihat senyum yang diberikan oleh bagian 

pelayanan di perpustakaan SLB tersebut, maka dengan pewawancara yang sama 

Fitri Ayu mengatakan, 

“Selain memberikan senyuman, bagi pemustaka Berkebutuhan Khusus 

tunanetra, salah satunya adalah membiasakan ucapan salam. Karena pemustaka 
tunanetra adalah hambatannya dalam penglihatan karena mereka tidak bisa 
melihat senyum yang saya berikan ketika saya melayani mereka di 
perpustakaan, maka mereka ataupun saya akan selalu membiasakan memberi 
salam, jika mereka Berkebutuhan Khusus Non-Muslim maka mereka akan 
mengatakan Selamat Pagi, jika mereka adalah Muslim, maka mereka akan 
mengatakan Assalamu’alaikum ketika mereka mengunjungi perpustakaan”.

6 
 

c) Sapa 

Salah satu sifat interaksi sosial yang terjadi di perpustakaan SLB adalah 

dengan saling menyapa, Andi Joharniati M Bali bertugas sebagai guru di SLB 

men 

gatakan, 

                                                     
5Fitri Ayu, Sirkulasi, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020. 
6Fitri Ayu, Sirkulasi, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020. 
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“Dengan saling menyapa dengan pemustaka Berkebutuhan Khusus 
menimbulkan sikap merasa saling dihargai satu dan yang lainnya” 

 

oleh karena itu mereka juga diajarkan untuk saling menyapa untuk 

menyambung tali silaturrahmi di manapun mereka berada.7 

1) Syarat-Syarat terjadinya Interaksi Sosial 
 

Keberadaan mereka yang tergabung dalam suatu kelompok Berkebutuhan 

Khusus ini menjadi satu fenomena menarik terkait dengan interaksi sosial yang 

mereka lakukan antar anggota sesama pemustaka Berkebutuhan 

Khususpenyandang. Hal ini menjadi menarik karena interaksi yang terjadi 

berbeda dengan interaksi yang kita temui sehari-hari dalam kehidupan manusia 

yang normal, dan tentu saja peneltian ini tidak bermaksud untuk mengecilkan 

arti mereka dalam kehidupan bermasyarakat 

a. Kontak sosial.  

Untuk dapat melakukan kontak, mereka dituntut untuk dapat menggunakan 

alat indra lainnya yang mereka miliki, seperti pendengaran, peraba, pembau, 

pengecap. 

Kontak sosial secara fisik dengan menggunakan indra penglihatan tidak 

terjadi dalam interaksi sosial pemustaka yang Berkebutuhan Khusus tunanetra. 

Kontak sosial yang dilakukan oleh pemustaka Berkebutuhan Khusus 

tunanetra harus menyentuh secara fisik, karena mereka mengunakan bantuan 

tangan untuk mengetahui dengan siapa ia berinteraksi, selain dengan berbicara. 

Keadaan fisik mereka yang tidak bisa melihat, atau masih bisa sedikit melihat 

                                                     
7Andi Joharniati M Bali, Guru SLB, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020. 
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membuat mereka harus mengunakan bantuan tangan untuk melakukan kontak 

sosial. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh pengelola perpustakaan 

Nurdayati,S.Ag mengatakan,  

“seperti misalnya cara berbincang ya, ya kita langsung berbincang saja, tapi kita 
dengarkan dulu, oh itu suaranya siapa ya, atau kita pakai tangan kita buat tahu 
itu siapa”.

8 
 

Terlihat dari hasil wawancara tersebut bahwa interaksi yang terjalin 

pengelola perpustakaan dan pemustaka Berkebutuhan Khusus di perpustakaan 

SLB pada umumnya. Mereka berinteraksi layaknya manusia normal yang tidak 

memiliki cacat satu apapun. 

b. Komunikasi Sosial. 

 Setelah kontak sosial, yang menjadi syarat interaksi sosial selanjutnya adalah 

komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting karena komunikasi 

memungkinkan kerjasama antara orang-perorangan atau antara kelompok-

kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat 

terjadinya kerjasama. Hal yang sama diungkapkan juga oleh salah satu 

informan Andi Joharniati M Bali mengatakan, 

“Bagus juga ya. Artinya begini, kalau saya melihat mereka bisa berinteraksi 
dengan berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau di luarnya saya tidak tahu 
seperti apa. Kalau dengan temannya yang sesama anggota, dia sangat atraktif 
sekali berkomunikasi. Jadi begini, mereka itu harus kenal dulu dengan orang, 
baru dia mau berinteraksi lalu berkomunikasi.”

9 
 
 Syarat interaksi sosial telah terpenuhi dalam interaksi yang terjadi di 

perpustakaan SLB baik itu kontak sosial maupun komunikasi dengan pengelola 

perpustakaan dengan pemustaka yang Berkebutuhan Khusus. Kontak sosial 

                                                     
8Nurdayati,S.Ag, Pengelola Perpustakaan, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020. 
9Andi Joharniati M Bali, Guru SLB, Wawancara, Makassar, 19 Oktober 2020 
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yang diartikan menyentuh secara fisik kepada orang yang ingin diajak 

berinteraksi, seperti menyentuh dengan tangan, atau organ tubuh lainnya. Akan 

tetapi secara sosial kontak dapat terjadi tanpa harus adanya kontak fisik terlebih 

dahulu, misalnya berbicara kepada orang yang diajak berinteraksi. Kontak 

sosial secara fisik dengan menggunakan indra penglihatan tidak terjadi dalam 

interaksi sosial pemustaka yang Berkebutuhan Khusus tunanetra. 

2) Bentuk interaksi sosial 

Terkait bentuk interaksi sosial yang terjadi di perpustakaan SLB, pelayanan 

sirkulasi Fitri Ayu mengatakan, 

“Dalam menyampaikan pesan kepada pemustaka Berkebutuhan Khusus dengan 
jenis ketunaan yang bermacam-macam maka saya akan menyampaikan pesan 
dengan cara sentuhan, sentuhan yang dapat berupa salaman, mengenggam tangan, 
sentuhan dipunggung, mengelus-elus, dan lain-lain”

10 
 
Interaksi sosial pada pemustaka Berkebutuhan Khusus di perpustakaan SLB ini 

secara umum bervariasi. Siswa autis misalnya cenderung memiliki interaksi sosial 

yang rendah. Siswa autis umumnya memerlukan bantuan orang lain untuk 

menerapkan interaksi sosial yang lebih baik. Sebagian pemustaka Berkebutuhan 

Khusus perlu instruksi khusus tentang bagaimana menerapkan interaksi sosial dan 

umpan balik tentang interaksi sosial yang mereka miliki. 

a) Kerjasama 

Bentuk interaksi sosial pada pemustaka Berkebutuhan Khusus berupa 

kerjasama, misalnya saling tolong-menolong di mana pemustaka Berkebutuhan 

Khusus Tunadaksa ingin mengambil koleksi yang ada di rak referensi, maka 

pengelola bagian koleksi perpustakaan akan membantu mengambilkan koleksi 

                                                     
10Fitri Ayu, Sirkulasi, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
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tersebut. 

Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, kerjasama antar pemustaka 

Berkebutuhan Khusus tunanetra juga ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mereka 

lakukan. Aktivitas tersebut seperti saling membantu ketika teman sedang berjalan, 

bercanda bersama. Bentuk kerjasama dapat terlihat dengan jelas dalam interaksi 

sosial yang dilakukan oleh sesama Berkebutuhan Khusus. 

Hal ini turut pula diakui oleh kepala sekolah SLB Dra. Hj.Rahmayani,M.Pd  

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Dengan keadaan mereka yang seperti ini, mereka memang harus melakukan 
kerjasama dengan sesama temannya yang keadaan nya sama. Mereka itu saling 
membantu, saling membagi informasi. Kalau kegiatan formalnya mereka itu ada 
pelatihan, seminar, kursus. Tapi kalau non formalnya ya mereka berinteraksi itu, 
saling share program-program komputer, aplikasi handphone, pengalaman”

11 
 
Walaupun dengan keadaan mereka yang secara fisik serba kekurangan, mereka 

masih berusaha mandiri secara bersama-sama. 

b) Motivasi 

Yaitu usaha yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemustaka 

Berkebutuhan Khusus. Misalnya, disini pengelola perpustakaan memberikan 

motivasi semangat untuk tetap melanjutkan studi karena usaha tidak menjadikan 

hambatan dalam menempuh pendidikan dengan memberikan contoh orang-orang 

sukses tanpa mengenal keterbatasan. 

c) Asimilasi 

 Di mana pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 

                                                     
11Dra.Hj. Rahmayani,M.Pd, Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
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Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan mengindentifikasi kebutuhan pemustaka. 

Misalnya, pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan mengindentifikasi koleksi apa yang tepat bagi 

pemustaka Berkebutuhan Khusus Tunanetra yang akan gunakan. Disini pengelola 

perpustakaan yaitu memberikan koleksi Braille (huruf timbul). 

d) Simpati 

Yaitu usaha pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian kepada 

pemustaka Berkebutuhan Khusus, contoh pengelola perpustakaan berinteraksi 

dalam hal peletakkan koleksi, pengelola perpustakaan menanyakan apakah 

koleksi tersebut tidak digunakan lagi, pengelola perpustakaan memberikan 

perhatiannya dengan membantu meletakkan koleksi tersebut di posisi rak kembali. 

e) Akomodasi 

Pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi pemustaka Berkebutuhan Khusus. 

Misalnya, contoh paling kecil adalah memberikan pinjaman perlengkapan alat 

tulis bagi pemustaka yang membutuhkannya. 

Peneliti dapat menyimpulkan, bentuk interaksi yang terjadi di perpustakaan 

dengan pemustaka Berkebutuhan Khusus yaitu dengan melayani pemustaka 

Berkebutuhan Khusus secara langsung. Pengelola perpustakaan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemustaka Berkebutuhan Khusus. Ini 

merupakan salah satu cara yang dilakukan pengelola perpustakaan untuk bersikap 

profesional. Dan disisi lain interaksi pengelola perpustakaan ialah dengan 
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berkomunikasi secara baik, bersikap ramah, dan friendly kepada setiap pemustaka 

yang berkunjung. Cara ini dilakukan untuk membuat pemustaka Berkebutuhan 

Khusus merasa nyaman. 

3) Jenis-jenis Interaksi Sosial yang ada di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 

Pemustaka Berkebutuhan Khusus 

Sebelum mulai memberikan pelayanan pada pemustaka Berkebutuhan 

Khusus, sebaiknya kita kenali dulu jenis-jenis pemustaka Berkebutuhan Khusus 

yang ada di perpustakaan SLB dengan hambatan  Interaksi Sosial : 

a) Pemustaka ABK yang punya hambatan dalam penglihatan, 

b) Pemustaka ABK yang punya hambatan dalam berkomunikasi, 

c) Pemustaka ABK yang punya hambatan memahami bahasa tubuh, 

Adapun jenis-jenis interaksi sosial yang terjadi di perpustakaan, Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 

1)  Interaksi Sosial Individu dengan Individu 

Di mana jenis interaksi sosial ini terjadi secara langsung, seperti pengelola 

perpustakaan menyapa pemustaka dan melemparkan senyum, 

2) Interaksi Sosial Individu dengan Kelompok 

Ketika pengelola perpustakaan berinteraksi langsung dengan menggunakan 

bahasa isyarat dengan kelompok pemustaka yang Berkebutuhan Khusus 

Tunarungu, 

3) Interaksi Sosial Kelompok dengan Kelompok 

Interaksi ini terjadi ketika terdapat dua kelompok pemustaka Berkebutuhan 
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Khusus yang berbeda, kemudian bertemu dan melakukan interaksi. 

Dengan demikian, interaksi sosial adalah hal penting yang dibutuhkan setiap 

orang. Pasalnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. 

4) Tipe Interaksi Sosial di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

Pada penelitian ini dalam hal mengenai tipe interaksi sosial, peneliti hanya 

menemukan tipe interaksi sosial yang terjadi pada pemustaka Berkebutuhan 

Khusus Autis, di mana pemustaka ini adalah : 

a) Tipe Interaksi Pasif, yaitu ketika berinteraksi dengan pengelola perpustakaan 

tidak bisa memberikan umpan balik, sehingga pemustaka yang Berkebutuhan 

Khusus Autis hanya berinteraksi satu arah. 

b) Tipe Interaksi Aktif tetapi Aneh, hal tersebut terjadi ketika pemustaka 

Berkebutuhan Khusus Autis mampu untuk berinteraksi dua arah dan bisa 

memberikan umpan balik. Namun pemustaka ini memiliki interaksi yang 

sedikit aneh dengan selalu bertanya dan tidak bisa mengganti topik 

pembicaraan. 

Dalam tipe interaksi sosial di perpustakaan, pemustaka berkebutuhan khusus 

Autis mempunyai kegagalan dalam membangun interaksi sosial dengan orang 

lain, mereka tidak dapat melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. 

2. Keterampilan Komunikasi Pustakawan pada Siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

Peranan keterampilan dalam bekomunikasi memiliki pengaruh yang besar, 
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pemustaka mengharapkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan koleksi 

yang dibutuhkan tersedia. 

Berdasarkan hasil prawawancara dengan pengelola perpustakaan 

Nurdayati,S.Ag mengatakan, 

 “dalam proses pelayanan bagi pemustaka Berkebutuhan Khusus diterapkan 
dengan menggunakan kata-kata, tulisan dan isyarat-isyarat di luar kata-kata atau 
ucapan. Mengingat komunikasi merupakan proses penyampaian dan 
pemindahan pesan maka faktor utama yang harus ada adalah bahasa dalam 
berkomunikasi. Proses komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui bahasa 
verbal dan nonverbal”.

12 
 

Pemustaka Berkebutuhan Khusus yang memanfaatkan layanan perpustakaan 

adalah pemustaka yang memiliki gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan 

pendengaran (tunarungu), gangguan bicara (autis), dan gangguan motorik 

(tunadaksa). 

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dipaparkan, bahwa 

tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan daya penglihatan yang 

memerlukan sarana khusus dalam membaca, menulis dan berhitung, misalnya 

huruf braille dan kaca pembesar. 

a. Komunikasi verbal 

Adapun komunikasi verbal yang digunakan pemustaka Berkebutuhan Khusus, 

Nurdayati,S.Ag mengatakan, 

“dengan bertatap muka biasanya saya menyampaikan pesan dengan berbicara atau 

menulis. Disini kita biasanya ada beberapa istilah dalam berkomunikasi masih 
sulit, dengan ekspresi wajah yang sangat jelas”.

13 
 
Disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, di mana dengan komunikasi 

verbal, pengelola perpustakaan SLB dapat mengetahui  sikap dan perilaku 
                                                     

12Nurdayati,S.Ag, Pengelola Perpustakaani, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
13Nurdayati,S.Ag, Pengelola Perpustakaani, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
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terhadap pemustaka ketika berkunjung di perpustakaan SLB. 

b. Komunikasi No Verbal 

Pemustaka yang Berkebutuhan Khusus tunarungu berdasarkan hasil penelitian 

yang diamati secara langsung di perpustakaan SLB, di mana pengelola 

perpustakaan SLB berkomunikasi secara lisan yaitu dengan bahasa isyarat dan di 

bantu dengan media lainnya. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Adapun Pemustaka Berkebutuha Khusus adalah orang yang kehilangan 

seluruh atau sebagian kemampuan mendengarnya, penglihatannya, fisiknya 

sehingga mengalami gangguan komunikasi. Sedangkan tunadaksa adalah orang 

yang mengalami kelainan yang menetap pada anggota gerak (tulang, otot, sendi) 

karena kelayuan otot, atau gangguan fungsi syaraf otak.14 

a. Tunarungu 

Nurdayati, S.Ag yang sebagai pengelola perpustakaan SLB mengatakan,  

“Dalam berkomunikasi pada pemustaka siswa Anak Berkebutuhan Khusus 
Tunarungu yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat”.15 

 

Tanggapan dan opini umum berpendapat bahwasannya komunikasi secara 

lisan adalah media utama dan cara termudah untuk mempelajari dan menguasai 

bahasa. Berkomunikasi melalui berbicara adalah cara yang terbaik. Namun bagi 

anak-anak yang memiliki masalah pendengaran (karena kerusakan 

pendengaran), cara komunikasi lain dapat menggantikan fungsi berbicara 

                                                     
 14Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi: Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus. 
(Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Departemen Pendidikan Nasional, 2009),h. 5-7. 

15Nurdayati,S.Ag, Pengelola Perpustakaan, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
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tersebut, terdapat berbagai cara untuk anak-anak yang memiliki masalah 

pendengaran, yaitu metode Auditory oral, membaca bibir, bahasa isyarat dan 

komunikasi universal yang meliputi: 

1) Metode Auditory oral: Metode ini menekankan pada proses mendengar 

serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik,  seperti  alat  

bantu  pendengaran,  penglihatan  dan sentuhan. Metode ini, menggunakan 

bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan bertutur kata. 

2) Metode membaca bibir: Komunikasi dengan metode ini baik untuk 

mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini 

mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa 

dengan tepat dan dalam situasi ini, penutur bahasa harus berada di tempat yang 

terang dan dapat terlihat dengan jelas. 

3) Metode bahasa isyarat: Pada umumnya, bahasa isyarat digunakan secara 

mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat 

yang digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad satu jari. 

4) Metode Komunikasi universal 

Metode komunikasi adalah salah satu metode yang menggabungkan antara 

gerakan jari isyarat, pembacaan bibir dan penuturan atau auditory oral. Elemen 

penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan secara 

bersamaan. 
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b. Autisme 

Nurdayati,S.Ag16 selaku pengelola perpustakaan mengatakan, pada saat 

berkomunikasi dengan Anak Berkebuthan Khusus Autis menggunakan 

komunikasi lisan yang dimana dalam berkomunikasi dengan berbicara. 

c. Tunagrahita 

Dalam melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus Tunagrahita, yaitu 

berbicara. peneliti menunjukkan bahwa pemustaka siswa ABK Tunagrahita 

termasuk dalam klasifikasi retardasi mental ringan (kemampuan intelektual di 

bawah rata-rata) sehingga komunikasinya masih bagus hanya saja kadang-

kadang juga tidak fokus jika diajak berkomunikasi.  

Komunikasi yang dilakukan pada pemustaka ABK berupa komunikasi dua 

arah. Saat ABK merespon dalam komunikasi verbal dan komunikasi non verbal 

masih memerlukan bimbingan, terkadang pemustaka ABK mampu merespon 

tetapi respon yang diberikan belum sesuai dengan topik komunikasi. 

B. Pembahasan 

1. Interaksi Sosial Pustakawan pada Pemustaka Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) 

Dalam berinteraksi bisa disebut dengan bertindak (tindakan), sebuah 

tindakan tidak terlepas dari siapa yang melakukannya atau subjeknya, dalam 

buku talcot parsons dan pemikirannya disebutkan bahwa secara logis suatu 

tindakan menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

a. Tindakan mengisyaratkan adanya pelaku , seorang aktor. 

                                                     
16Nurdayat,S.Ag, Pengelola Perpustakaan, Wawancara, Makassar, 20 Oktober 2020 
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b. Guna keperluan definisi tindakan harus ada tujuan, suatu keadaan masa depan 

yang akan dikejar oleh tindakan tersebut. 

Tindakan harus dimulai dalam situasi yang kecendrungan- kecendrungannya 

berada dalam satu (atau lebih) aspek penting keadaan yang akan dikejar oleh tindakan 

itu, yaitu tujuan. 

1) Unsur-unsur Interaksi Sosial 

Interaksi sosial bisa saja disebut dengan kontak sosial yaitu suatu bentuk proses 

sosial yang dilakukan oleh masyarakat karenanya interaksi sosial merupakan 

syarat yang paling utama untuk terjadinya  aktifitas-aktifitas  sosial. Interaksi 

sosial merupakan bentuk hubungan kepada manusia secara dinamis menyangkut 

hubungan antara perorangan atau kelompok.17 

Dilihat dari sudut subjeknya, ada tiga macam interaksi sosial, yaitu: 

a) Interaksi antara orang perorangan, 

b) Interaksi antar orang dengan kelompoknya, dan sebaliknya, 

c) Interaksi antar kelompok, 

Jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a) Interaksi sosial positif yaitu dikatakan posotif dimana pola hubungan antara 

perorangan , kelompok itu mengarah kepada pola-pola kerja yang sama. 

b) Interaksi sosial negatif yaitu dikatakan negatif jikalau betuk hubungan tersebut 

mengarah kepada pertentangan-pertentangan yang mengakibatkan rusaknya 

                                                     
17Muhammad Ismail, Amal Taufiq, dkk, Pengantar sosiologi (Surabaya: UINSA press, 

cet I),h.112 
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interaksi sosial. Misalnya dua orang yang memiliki satu persoalan yang sama 

karena persoalan tersebut hubungan mereka menjadi rusak. 

dilihat dari tingkatannnya, interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua macam : 

a) Interaksi sosial primer. Artinya jika seseorang melakukan hubungan interaksi 

dengan langsung bertemu dengan tanpa adanya perantara. Misalnya orang yang 

saling berjabat tangan jikalau betemu dan saling bertatap muka secara langsung. 

b) Interaksi sosial sekunder. Artinya dimana seseorang ini melakukan hubungan 

interaksi dengan menggunakan perantara atau mediator. Misalnya berhubungan 

dengan orang lain menggunakan via E-mail, telepon dan jejaring sosial yang 

marak sekarang. 

Dilihat dari segi caranya, ada dua macam interaksi sosial yaitu:18 

a) Interaksi langsung (direct interaction), yaitu interaksi fisik, 

b) Interaksi simbolik (symbolic interaction), yaitu interaksi dengan mempergunakan 

bahasa (lisan/tertulis) dan simbol-simbol lain (isyarat), dan lain sebagaimana. 

Menurut bentuknya, Selo Soemardjan membagi interaksi menjadi empat, 

yaitu: 

a) Kerjasama (coorperation) 

b) Persaingan (competition) 
 

c) Pertikaian (conflict) 
 

d) Akomodasi (accomodation), yaitu bentuk penyelesain dari pertikaian. 
 

Catatan: a), b) dan c) adalah bentuk pokok dari interaksi sosial. 

                                                     
18Elly M Setiadi, Usman Kolip, Pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala 

permasalahan sosial, (Jakarta; Kencana, Cet II, 2011), h.74. 
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2) Bentuk-bentuk Interaksi Sosial yang terjadi di Perpustakan SLB 

a) Senyum 

Dalam Islam diajarkan bahwa dengan siapa saja anda bertemu dan bicara, 

tampakkan wajah yang riang dan gembira. Sebuah senyuman di wajah anda  dan 

perilaku anda yang baik adalah sebuah sedekah dan memperlihatkan keramahan 

dan kebaikan anda.19 

Seorang muslim  harus senantiasa memiliki kesucian hati dan berwajah cerah. 

Dia tidak semestinya menemui saudara-saudaranya kecuali dengan kehangatan  

dan senyuman, sebagaimana sabda Nabi saw: 

“jangan menganggap ramah perbuatan baik sekecil apapun, sekalipun hanya 
menyalami saudaramu dengan wajah yang cerah”. (HR.Muslim) 
 

Memiliki wajah yang cerah dan ramah merupakan karakteristik yang baik yang 

ditekankan Islam dan dinilai sebagai suatu perbuatan yang baik yang membawa 

pahala, karena wajah yang cerah mencerminkan jiwa yang suci.20 

b) Salam 

Salah satu aspek perilaku sosial muslim adalah membiasakan ucapan salam. 

Dalam Islam, memberikan penghormatan dengan ucapan salam tidak dianggap 

sebagai suatu kebiasaan sosial ciptaan manusia, yang bisa diubah dan 

disesuaikan dengan tempat dan keadaan. Memberikan penghormatan dengan 

salam merupakan etiket yang secara jelas dituntunkan oleh Allah yang maha 

kuasa dalam kitabNya, dan aturan. 

Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk saling menghormati satu 

                                                     
19Ishomuddin, Sosiologi Perspektif Islam, h.171 
20Muhammad Ali Al-Hasyimi, Menjadi Muslim Ideal, (Yogyakarta : Mitra Pustaka. 

1999)h.209-210 
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sama lain dengan salam dalam istilah yang jelas dan tegas, dalam Al- 

-Nur, ayat 27:21 

 

 

Terjemahnya : 

“Hai  orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. yang demikian itu lebih baik  bagimu, agar kamu (selalu) ingat. 
(Q.S. AN-Nur 24:27) 

 

d) Sapa 

Salah satu sifat orang mukmin adalah bahwa dia bergaul  dengan orang lain 

dan orang lain merasa nyaman bersamanya. Dia  menyukai orang lain dan 

mereka menyukainya. Jika dia tidak menyukai hal  ini, maka dia tidak akan 

dapat menyampaikan pesan-pesan atau memperoleh sesuatu dari keberadaannya. 

Orang seperi ini tidak memiliki kebaikan dalam dirinya, sebagaimana dalam 

hadits:22 

“Orang-orang yang beriman bergaul dengan orang lain dan mereka merasa 
nyaman bersamanya. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang tidak bergaul 
dengan orang lain dan orang lain tidak merasa nyaman bersamanya.” 

(HR.Bukhori dan Muslim) 

Dengan saling menyapa sesama muslim menimbulkan sikap merasa saling 

dihargai satu dan lainnya, oleh karena itu Nabi saw mengajarkan untuk saling 

menyapa sesama muslim dan menyambung tali silaturrahmi di manapun mereka 

                                                     
21Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya..,h. 352 
22Haq, Bimbingan Remaja Berakhlak Mulia.., h. 65. 
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berada.23 

2. Keterampilan Komunikasi Pustakawan pada Siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

Keterampilan komunikasi adalah “keterampilan seseorang dalam 

menyampaikan pesan yang jelas sehinga mudah untuk dipahami oleh penerima 

pesan”.
24 Tidak hanya mampu untuk menjadi seseorang yang mampu 

menyampaikan pesan, tetapi mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Akan 

tetapi terkadang keterampilan komunikasi, menurut sebagai orang adalah hal yang 

tidak penting, cukup orang lain mampu mengerti apa yang telah dibicarakan. 

Padahal, keterampilan komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar terjadi 

komunikasi yang efektif, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam sebuah 

komunikasi yang berujun pada sebuah konflik. 

Pentingnya keterampilan dalam komunikasi, menuntut semua profesi 

memiliki keterampilan komunikasi tak terkecuali seorang pustakawan. Seorang 

pustakawan, yang sehariannya sebagai penyedia layanan informasi dituntut untuk 

memiliki keterampilan komunikasi. Hal ini diharapkan pustakawan mampu 

berkomunikasi dengan baik dan efektif, serta memberikan pelayanan prima 

kepada pengunjung. Keterampilan komunikasi yang harus dimiliki seorang 

pustakawan adalah kemampuan untuk memberikan informasi dengan penyampain 

dengan tepat, dan keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik. Sehingga 

dengan keterampilan komunikasi yang dimiliki, pustakawan mampu hadir secara 
                                                     

23Muhammad Ali al-Hasyimi, Menjadi Muslim Ideal.., h. 446 
24M. Arifin, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas, (Jakarta: Rajawali Pers 2008),h. 7. 
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maksimal dihadapan pada pengunjung. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Murniaty, bahwa Seorang pustakawan yang profesional harus dapat menguasai 

keterampilan komunikasi (communication skill) yang baik, guna tercapainya 

tujuan memberikan informasi yang tepat dan mempengaruhi pengguna 

perpustakaan untuk memakai jasa perpustakaan. 

Pemustaka Berkebutuhan Khusus yang memanfaatkan layanan perpustakaan 

adalah pemustaka yang memiliki gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan 

pendengaran (tunarungu), gangguan bicara (autis), dan gangguan motorik 

(tunadaksa). Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dipaparkan, 

bahwa tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan daya penglihatan yang 

memerlukan sarana khusus dalam membaca, menulis dan berhitung, misalnya 

huruf braille dan kaca pembesar. 

Adapun penyandang tunarungu adalah orang yang kehilangan seluruh atau 

sebagian kemampuan mendengarnya sehingga mengalami gangguan komunikasi 

secara verbal. Sedangkan tunadaksa adalah orang yang mengalami kelainan yang 

menetap pada anggota gerak (tulang, otot, sendi) karena kelayuan otot, atau 

gangguan fungsi syaraf otak.25 

a. Proses Komunikasi dalam Perpustakaan SLB 

1) Komunikasi Sosial  

Dalam dinamika komunikasi, komunikasi hanya akan bisa terjadi jika 

seseorang yang menyampaikan pesan pada orang lain dengan tujuan tertentu dan 

di dukung oleh adanya komponen penyapai pesan/ sumber/komunikator, penerima 

                                                     
25Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi: Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus. (Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Departemen Pendidikan Nasional, 2009),h. 5-7. 
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pesan (komunikan) media, pesan dan feedback. 

a) Komunikator 

Sumber atau pemberi informasi dapat terdiri dari satu orang individu namun juga 

dapat lebih (kelompok) misalnya; partai, organisasi atau lembaga. 

b) Komunikan 

Pemahaman atau pengertian yang di capai oleh penerima berita tentang informasi 

yang disamapaikan oleh komunikator menjadi indicator bahawa komunikasi 

tersebut telah berhasil berjalan dengan sempurna. 

c) Pesan 

Dalam suatu penyampaian pesan kita tidak dapat melepaskan diri dari apa yang 

di sebut symbol dank ode. Ada dua bentuk pesan yang mungkin terjadi dalam 

sebuah komunikasi yakni pesan verbal dan pesan non verbal. Kode verbal dalam 

pemakaiannya menggunakan bahasa dimana bahasa dapat di definisikan 

seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi 

himpunan kalimat yang mengandung arti. Adapun bentuk non verbal biasa di 

kenal dengan bahasa isyarat. Hal menarik dari studi tentang bahasa non verbal 

adalah penelitian Albert Mahrabian (1971) menjelaskan bahwa tingkat 

kepercayaan dari pembicaraan seseorang hanya 7 persen berasal dari bahasa 

verbal, 38 persen dari vocal suara dan  55 persen dari ekspresi muka. Pesan yang 

bersifat non verbal ini selain berupa bahasa isyarat yang di tunjukkan dengan 

ekspresi muka juga dapat berupa bahasa tubuh misalnya emblems (symbol yang 

di buat oleh gerakan badan), gerakan mata, sentuhan, maupun tekanan suara. 
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d) Media 

Peranan media khususnya di zaman teknologi saat ini sangat berpengaruh pada 

efektifitas komunikasi. Saat ini, selain reseptor (panca indera) sebagai alat 

komunikasi media lain seperti telephon, internet, surat merupakan alternative dari 

alat komunikasi. 

e) Feedback 

Pengaruh yang merupakan salah satu bentuk proses mental yang terjadi dalam 

sebuah komunikasi. Pengaruh dapat diwujudkan dalam bentuk persepsi, sikap dan 

perilaku seseorang. Pengaruh merupakan dampak yang di alami oleh si penerima 

pesan (komunikan) dari kegiatan komunikasi tersebut. 

2) Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan simbol-simbol untuk 

menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita, baik secara lisan maupun tulisan 

Komunikasi verbal ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Simbol atau 

pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. 

a)  Bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, object, 

tindakan ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti 

verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu, 

b) Sebagai alat untuk bertukar ide, 

c) Efektif menyampaikan maksud, seperti, diskusi, meyapa sekedar mengobrol 

dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. 

3) Komunikasi Non-Verbal 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa 
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secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal 

adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang 

standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti 

maksud orang lain tanpanya. 

a) Komunikasi dengan Sentuhan 

b) komunikasi dengan gerakan tubuh 

c)komunikasi dengan suara biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat 

dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contoh suara hmm, saat bingung 

ataupun berfikir. 

b. Komunikasi yang Efektif 

Komunikasi yang efektif mendukung untuk kelancaran pencapaian tujuan dalam 

keterampilan komunikasi, pendapat dari Inge Hutagalung ada beberapa tata cara 

berkomunikasi yang efektif yaitu: 

1) Melihat lawan bicara 

Pembicara menatap bola mata ataupun kening lawan bicaranya, sehingga tidak 

terjadinya ketersinggungan, tidak menghadapkan tatapan ke arah kanan atau 

kiri, dan menatap dengan pandangan yang tidak marah atau sinis. 

2) Suaranya terdengar jelas 

Percakapan harus memperhatikan keras atau tidak suara, tidak hanya terdengar 

samar-samar, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan inti dari percakapan. 

3) Ekspresi wajah yang menyenangkan 

Ekspresi wajah merupakan gambaran dari hati seseorang, sehingga tidak 

menampilkan ekspresi yang tidak enak. 
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4) Tata bahasa yang baik 

Penggunaan bahasa sesuai dengan lawan bicaranya, misalnya saja saat 

berbicara dengan anak balita, maka gunakan bahasa sederhana. 

5) Pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas 

Pemilihan tata bahasa yang baik dan kata-kata yang mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbulkan kebingungan lawan bicara. 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat disimpulkan kriteria orang yang 

berkomunikasi secara efektif, yaitu melihat lawan bicara, suaranya terdengar jelas, 

ekspresi wajah yang menyenangkan, tata bahasa yang baik, serta pembicaraan 

mudah dimengerti, singkat dan jelas. 

C. Kendala yang dihadapi Pustakawan saat Berinteraksi dalam 

Berkomunikasi pada Pemustaka Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB) sebagai berikut:  

1. Psikologis 

yaitu ketika pemustaka Berkebutuhan Khusus berkomunikasi dengan 

pengelola perpustakaan SLB, pemustaka yang Berkebutuhan Khusus tersebut 

sedang kebingungan, marah, cemas, dan lain sebagainya. 

2. Kendala dalam Sistematis 

Yaitu latar belakang bahasa yang berbeda dimana ketika pemustaka 

Berkebutuhan Khusus menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pengelola 

perpustakaan SLB. 
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3. Kendala Ekologis 

Yaitu dimana pengelola perpustakaan harus berbicara dengan suara yang lebih 

keras pada saat berkomunikasi dengan pemustaka siswa Anak Berkebutuhan 

Khusus Tunarungu 

4. Kurangnya Sarana dan prasarana di Perpustakaan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) 

Berdasarkan hasil observasi awal dengan pengelola perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB), kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kerja sama pihak 

sekolah dengan pengelola perpustakaan, sehingga sarana dan prasarana 

perpustakaan tidak terpenuhi dengan baik. Ruang perpustakaan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) tidak dilengkapi dengan perangkat komputer, dan ruangan semakin 

sempit tiap kali pemustaka yang menggunakan kursi roda harus antri bergantian 

masuk kedalam perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB). Kendala yang dihadapi untuk sarana dan 

prasarana adalah dana yang tidak memadai, karena dana yang ada di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) digunakan saat ini untuk merenovasi ruang belajar dan pembangunan 

mushalla. 

Jenis koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

cukup beragam meskipun semua bentuknya tercetak, mulai dari koleksi umum 

seperti majalah kuliner, buku resep masakan, buku agama islam, koleksi buku 

fiksi seperti buku cerita atau dongeng bergambar, koleksi pelajaran dan lain 

sebagainya. Jenis koleksi yang jumlahnya paling mendominasi adalah koleksi 
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fiksi (cerita/dongeng bergambar). Mengingat sebagian besar pemustaka di 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah pemustaka Berkebutuhan Khusus, 

tampaknya perlu disediakan koleksi dalam bentuk lain misalnya; 

a. Koleksi Digital yang disampaikan melalui perangkat komputer yang dilengkapi 

alat sound atau bentuk audio visual lainnya seperti: CD/ VCD yang berisi cerita 

anak-anak, 

b. Buku khusus (Braille), buku yang ditujukkan untuk tunanetra yang dapat 

dibaca dengan menyentuh huruf timbul di kertas, 

c. Fasilitas komputer bicara yang memungkinkan para penyandang tunanetra 

membaca buku-buku yang bercetak di komputer, buku bicara yang 

dioperasikan lewat komputer dan dipergunakan bagi mereka yang penyandang 

tunanetra, 

d. Player Digital Ascesible System (DAISY) digunakan untuk mempermudah 

penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi dari buku tertentu yang 

telah diubah menjadi bentuk suara, 

e. Printer Braille merupakan proses pencetakan dilakukan dengan cara 

pengetukan pada kertas, sehingga printer ini mengeluarkan suara, 

f. Buku bicara (Digital Talking Book) buku bicara pada dasarnya memiliki cara 

kerja yang hampir sama dengan buku bicara dalam bentuk Compact Disk (CD), 

hanya saja pengoperasian kaset bicara harus menggunakan radio tape, 

g. Koleksi Audio visual yaitu koleksi ini berupa film-film yang disertai dengan 

bahasa isyarat yang diperuntukkan bagi pengunjung tunarungu. 

Hendaknya pihak sekolah melaksanakan peran perpustakaan untuk menambah 
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sarana dan prasarana bagi perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB), agar 

perpustakaan berjalan dengan fungsinya. Karena lebih mementingkan renovasi 

ruang belajar dan pembangunan sebuah mushalla dari pada menambah sarana dan 

prasarana di perpustakaan untuk saat sekarang ini.  

5. Pengelola Perpustakaan / SDM 

Berdasarkan hasil observasi awal dengan pengelola perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB) salah satu kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia 

atau pengelola perpustakaan yang berkualifikasi Ilmu Perpustakaan. 

Pengelola perpustakaan yang saat ini bukan latar belakang ahli pendidikan 

perpustakaan. ini menyebabkan proses perpustakaan terhambat, karena tidak ada 

petugas perpustakaan yang berasal dari latar belakang pendidikan perpustakaan. 

Pengelola perpustakaan saat ini hanya mengetahui hal-hal umum tentang 

perpustakaan seperti: melayani peminjaman dan pengembalian buku saja, yang 

menyebabkan pengelola perpustakaan : 

a. Tidak mengetahui kode etik pustakawan, 

b. Keterampilan dalam berkomunikasi saat berinteraksi belum dikuasai dengan 

baik oleh pustakawan. 

Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk mempunyai komunikasi yang baik 

dan keterampilan interpersonal yang baik agar dapat diterima oleh pemustaka. 

Pustakawan juga harus mengetahui bagaimana karakter dan sifat pemustaka 

karena tidak semua pemustaka memiliki kebutuhan yang sama. 
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D. Upaya Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam 

Melayani Pemustaka Berkebutuhan Khusus di Perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB)  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelola 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana, 

2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang 

pendidikan Ilmu Perpustakaan. 

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) adalah seperti; ruang perpustakaan yang sempit, ruang perpustakaan yang 

tidak dilengkapi komputer, dan juga koleksi dalam bentuk lain misalnya; 

1) Koleksi Digital yang disampaikan melalui perangkat komputer yang 

dilengkapi alat sound atau bentuk audio visual lainnya seperti: CD/ VCD 

yang berisi cerita anak-anak, 

2) buku khusus (Braille), buku yang ditujukkan untuk tunanetra yang dapat 

dibaca dengan menyentuh huruf timbul di kertas, 

3) fasilitas komputer bicara yang memungkinkan para penyandang tunanetra 

membaca buku-buku yang bercetak di komputer, buku bicara yang 

dioperasikan lewat komputer dan dipergunakan bagi mereka yang 

penyandang tunanetra, 

4) Player Digital Ascesible System (DAISY) digunakan untuk 

mempermudah penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi dari 

buku tertentu yang telah diubah menjadi bentuk suara, 
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5) Printer Braille merupakan proses pencetakan dilakukan dengan cara 

pengetukan pada kertas, sehingga printer ini mengeluarkan suara, 

6) Buku bicara (Digital Talking Book) buku bicara pada dasarnya memiliki 

cara kerja yang hampir sama dengan buku bicara dalam bentuk Compact 

Disk (CD), hanya saja pengoperasian kaset bicara harus menggunakan 

radio tape, 

7) Koleksi Audio visual yaitu koleksi ini berupa film-film yang disertai 

dengan bahasa isyarat yang diperuntukkan bagi pengunjung tunarungu. 

pengelola perpustakaan perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan menambah koleksi perpustakaan untuk 

pemustaka sesuai penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan informasi, agar pengelola perpustakaan dan 

pemustaka tidak ketinggalan teknologi dan informasi. 

b. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang Pendidikan 

Ilmu Perpustakaan 

Pengelola perpustakaan di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang 

saat ini, bukan latar belakang ahli pendidikan perpustakaan. ini menyebabkan 

proses perpustakaan terhambat, karena tidak ada petugas perpustakaan yang 

berasal dari latar belakang pendidikan perpustakaan. Pengelola perpustakaan saat 

ini hanya mengetahui hal-hal umum tentang perpustakaan seperti: melayani 

peminjaman dan pengembalian buku saja. Perpustakaan hanya dikelola oleh guru-

guru yang memiliki waktu senggang, beliau lah yang akan membuka 

perpustakaan dan memberikan layanan kepada pemustaka. Seharusnya pihak 
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sekolah menambah sumber daya manusia (SDM) atau pengelola perpustakaan di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berasal dari latar belakang pendidikan 

perpustakaan. Pengelola perpustaaan harus memiliki kemampuan professional 

terkait kepustakawanan, karena hal tersebut dapat membantu mereka dalam 

memberikan apa yang menjadi tuntunan dan kebutuhan pemustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Interaksi sosial antara pengelola perpustakaan dan pemustaka Berkebutuhan 

Khusus di perpustakaan SLB Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi 

Selatan berlangsung melalui kontak sosial dan komunikasi sosial. Interaksi 

pengelola perpustakaan ialah dengan berkomunikasi secara baik, bersikap 

ramah, dan friendly kepada setiap pemustaka berkebutuhan khusus yang 

berkunjung. Cara ini dilakukan untuk membuat pemustaka berkebutuhan 

khusus merasa nyaman. 

Keterampilan komunikasi dalam melayani pemustaka berkebutuhan khusus di 

Perpustakaan SLB, sudah terampil dalam berkomunikasi, karena pengelola 

perpustakaan tersebut sudah memiliki kemampuan ketika pemustaka 

berkebutuhan khusus menyampaikan pesan, mampu memberikan feedback 

yang baik, mampu mengatasi konflik, mampu menjaga hubungan baik dengan 

sesama pemustaka Berkebutuhan Khusus, dan memiliki inisiatif untuk 

berkomunikasi dengan pemustaka tanpa harus disuruh.  

2. Hambatan seorang pengelola perpustakaan SLB dalam komunikasi 

interpersonal adalah salah persepsi, kurangnya sensitivitas, kurangnya 

petunjuk informasi yang ada di perpustakaan. 

Cara berbahasa yang berbeda yang menghambat berkomunikasi pustakawan 

pada pemustaka berkebutuhan khusus 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan adanya penambahan pustakawan yang berkompeten baik dari 

segi ilmu maupun dari pengalaman yang mampu melayani dan mengurus 

pengelolaan perpustakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina 

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya penambahan 

pustakawan maka akan mempermudah dalam pelayanan dan pengelolaan 

membangun perpustakaan di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pihak perpustakaan SLB mungkin bisa mengajukan/mengusulkan agar 

kedepannya ditempatkan beberapa mahasiswa magang yang berlatar 

perpustakaan di sekolah mereka agar perpustakaan bisa untuk menata 

perpustakaan dengan baik dan melanggan beberapa koleksi hiburan untuk 

bacaan pemustaka Berkebutuhan Khusus sehingga pemustaka Berkebutuhan 

Khusus lebih suka berkunjung ke perpustakaan. 

3. Diharapakan perhatian dari pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyediaan anggaran 

operasional perpustakaan khususnya dalam rangka membangun 

perpustakaan digital di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyediaan anggaran tersebut 

dapat digunakan dalam pembelian kebutuhan perangkat dan kebutuhan 

lainnya sehingga memudahkan dalam membangun perpustakaan digital di 

perpustakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

1. Bagaimana interaksi sosial antar pemustaka Berkebutuhan Khusus dengan pengelola 

perpustakaan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

2. Dalam melayani, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan saat berinteraksi dengan 

pemustaka yang Berkebutuhan Khusus di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana respon pemustaka Berkebutuhan Khusus jika memintanya berbicara di 

depan pengelola perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Bagaimana hubungan pemustaka Berkebutuhan Khusus dengan pemustaka 

Berkebutuhan Khusus yang lainnya? 

5. Apa yang dilakukan pemustaka Berkebutuhan Khusus saat ada pemustaka 

Berkebutuhan Khusus lainnya yang sedang berbicara? 

6. Bagaimana kondisi emosi pemustaka Berkebutuhan Khusus Tunarungu atas interaksi 

sosialnya? 

7. Bagaimana penyesuaian sosial pemustaka Berkebutuhan Khusus Tunadaksa ketika 

melakukan interaksi sosial di perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? 

8. Tanggapan apa saja yang diberikan oleh pemustaka Berkebutuhan Khusus ketika di 

layani oleh pengelola perpustakaan saat mengunjungi perpustakaan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? 

9. Bagaimana cara anda saat ini dalam melayani pemustaka Berkebutuhan Khusus? 

10. Kendala apa saja yang menghambat dalam proses interaksi anda dengan pemustaka 

Berkebutuhan Khusus? 



 

 

11. Bagaimana pendapat guru pendamping tentang keterampilan komunikasi pengelola 

perpustakaan saat pemustaka Berkebutuhan Khusus mengunjungi perpustakaan? 

12. Bentuk komunikasi apa yang diberikan dalam pelayanan di perpustakaan Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 

pemustaka Berkebutuhan Khusus? 

13. Bagaimana cara anda dalam berkomunikasi dengan pemustaka Berkebutuhan Khusus 

saat mengunjungi perpustakaan? 

14. Apakah ada hambatan saat berkomunikasi dengan pemustaka Berkebutuhan Khusus? 

15. Apa harapan dengan adanya pustakawan dengan memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang efektif ?  
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