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ABSTRAK 

Nama  : Siti Rahmatiah. S 

NIM  : 40400118030 

Jurusan : Ilmu Perpustakaan 

Judul  : Pemahaman Pengelola Perpustakaan terhadap Klasifikasi Dewey 

Decimal Classification (DDC) di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: a) Bagaimana pemahaman 

pengelola perpustakaan terhadap klasifikasi DDC di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar? b) Bagaimana penerapan klasifikasi DDC di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar?  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yaitu 

pengelola perpustakaan, dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pengelola perpustakaan 

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar mengenai isi tiap volume 

dan tabel pembantu pada volume 1 DDC masih kurang, begitu pun dengan 

pemahaman mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan nomor 

klasifikasi juga masih kurang. Adapun penerapan klasifikasi DDC di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menggunakan pedoman klasifikasi 

Dewey decimal Classification (DDC) ringkas edisi 14 yang berbahasa Indonsia. 

Sistem klasifikasi yang diterapkan adalah sistem klasifikasi fundamental dimana 

setiap bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan subjeknya. 

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap kurang optimalnya mutu pelayanan 

dan tingkat kunjungan pemustaka.  

 

Kata Kunci: Pengelola Perpustakaan, DDC, Perpustakaan Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Oleh 

karena itu, perpustakaan dituntut untuk terus mengembangkan layanannya demi 

memenuhi kebutuan pemustaka, terlebih di era sekarang dimana perpustakaan 

memiliki banyak saingan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat yang tidak 

terlepas dari perkembangan teknologi.  

Pada dasarnya perpustakaan dikelompokkan berdasarkan fungsi, pemakai, 

serta layanan dan koleksi yang dimiliki perpustakaan itu sendiri. Adapun 

perpustakaan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu perpustakaan sekolah, perpustakaan 

perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan 

nasional (Ibrahim, 2018:35). Dalam Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 pasal 20, 

menyatakan bahwa “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan 

bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa 

membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status social-ekonomi”.  

Semua koleksi yang diimiliki perpustakaan umum bersifat umum dan 

berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat. Dalam pernyataan yang dikemukakan 

oleh Sutarno (2008:27), menyatakan bahwa perpustakaan umum berada pada setiap 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Jika perpustakaan 
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menjalankan peran sebagaimana mestinya, baik secara langsung atau tidak langsung 

akan meningkatkan citra perpustakaan.  

Kebutuhan informasi pemustaka sangat penting untuk diperhatikan, sebagai 

institusi pengelola informasi, setiap perpustakaan dituntut untuk memenuhi segala 

kebutuhan informasi guna mencerdaskan bangsa. Agar perpustakaan tidak diabaikan 

atau ditinggalkan oleh masyarakat maka perpustakaan harus selalu memaksimalkan 

layanannya. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan bagi pemustaka 

untuk memperoleh bahan perpustakaan yang dibutuhkan yaitu dengan cara 

menyediakan sistem temu balik informasi. Klasifikasi merupakan salah satu wujud 

dari bentuk sistem temu balik informasi. 

Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokkan bahan pustaka sesuai 

dengan kesamaan ciri atau jenis ke dalam satu kelas. Hal utama yang dilakukan 

dalam mengelompokkan bahan pustaka ialah mengidentifikasi serta menyeleksi 

bahan pustaka. Tujuan klasifikasi ialah berusaha menemukan kembali bahan pustaka 

yang dimiliki perpustakaan dengan tanpa memandang besar kecilnya bahan pustaka 

(Syahdan, 2021: 66-67). 

Menurut Undang-undang No. 43 tahun 2007 pasal 12 ayat 1 menyebutkan 

bahwa Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan 

dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Perpustakaan Nasional RI, 

2009:12). Berdasarkan pasal tersebut maka sebelum bahan pustaka dilayankan, 
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perpustakaan wajib melalui tahapan-tahapan yang telah disebutkan sebelum 

pemustaka dapat meminjam koleksi tersebut. 

Sistem klasifikasi perpustakaan tidak langsung mengelompokkan bahan 

pustaka yang sejenis, tetapi juga menggunakan pedoman yang dapat memandu 

pengelola perpustakaan dalam mengolah dan mengklasifikasi bahan pustaka. Dalam 

Standar Nasional Perpustakaan 010:2011 tentang pengorganisasian bahan 

perpustakaan dijelaskan bahwa bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, 

diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan menggunakan pedoman 

yang berlaku secara nasional dan/atau internasional (Perpustakaan Nasional RI, 

2011). 

Sitem klasifikasi yang baik mencerminkan saling keterkaitan gagasan, tidak 

hanya membantu pencari informasi menemukan bahan tetapi juga membantu mereka 

memikirkan aspek yang terkait dari pencarian mereka dan mengidetifikasinya. 

Pedoman sistem klasifikasi yang paling umum digunakan ialah Dewey Decimal 

Classification (DDC). Pada saat Online Computer Library Center (OCLC) 

menerbitkan edisi ke-21 dari skema DDC yang berusia 120 tahun pada tahun 1996, 

lebih dari 200 ribu perpustakaan di 135 negara telah menerapkan DDC sebagai 

pedoman untuk mengorganisasikan koleksinya (Masruri dan Khotimah, 2017:83) 

Dewey Decimal Classification (DDC) merupakan sistem klasifikasi 

perpustakaan yang dirancang oleh Melvil Dewey. Edisi pertama diterbitkan pada 

tahun 1876 dengan judul “Classification and subject Index for Cataloguing and 
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Arranging the Books and Pamphlets of Library” (Habsyi, 2012: 63). Selanjutnya, 

DDC terus mengalami penyempurnaan hingga saat ini telah terbit Edisi 23. 

Pada penelitian sebelumnya terkait dengan tingkat pemahaman pemustaka 

terhadap klasifikasi DDC yang dilakukan oleh Achmad (2019) di Perpustakaan 

Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyatakan bahwa 

terdapat beberapa hal yang membuat mahasiswa UMI Makassar kurang memahami 

fungsi dan tujuan dari pemberian nomor klasifikasi DDC, salah satunya yaitu pada 

saat pelaksanaan kegiatan pengenalan perpustakaan yang diadakan setiap tahun 

kepada mahasiswa baru, sebagian besar mahasiswa tidak mengikutinya.  

Sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan di lapangan, kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar mengolah bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan menggunakan skema pengklasifikasian DDC. Kegiatan klasifikasi 

merupakan sarana penting di perpustakaan, dengan demikian penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pemahaman Pengelola Perpustakaan terhadap 

Klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman pengelola perpustakaan terhadap klasifikasi DDC di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar? 
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2. Bagaimana penerapan klasifikasi DDC di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan untuk penulis agar ruang 

lingkup yang akan diteliti lebih jelas. Berdasarkan judul, latar belakang, dan 

rumusan masalah maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

pemahaman pengelola perpustakaan bagian pengolahan bahan perpustakaan 

terhadap klasifikasi DDC dan penerapan klasifikasi DDC di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Takalar. 

2. Deskripsi Fokus 

Penulis memberikan deskripsi fokus agar pembaca lebih mudah untuk 

memahami maksud dari penelitian ini: 

a. Pemahaman 

Pemahaman (comprehension) menurut Arikunto (2005: 137) adalah 

bagaimana seseorang memprtahankan, membedakan, menduga, menerangkan, 

memperluas, meyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, 

menuliskan kmbali, dan memperkirakan. Pemahaman merupakan proses belajar 

yang dikembangkan dan disimpulkan sesuai dengan apa yang dipahami menurut 

pemahamannya sendiri. 
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b. Penerapan 

Menurut Wahab (2008: 63) penerapan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan. Penerapan adalah proses menerapkan. 

c. Klasifikasi DDC 

Klasifikasi merupakan sistem pengelompokan koleksi untuk memudahkan 

penyusunan dan temu kembali informasi yang dimiliki melalui pendidikan 

(Kamus Kepustakawanan Indonesia, 2009: 295). Klasifikasi di perpustakaan 

merupakan kegiatan pengelompokan bahan pustaka yang disusun berdasarkan 

sistem yang telah ditentukan. Salah satu skema klasifikasi ialah Dewey Decimal 

Classification (DDC). 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa literatur atau buku yang terkait tentang klasifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Buku dengan judul Klasifikasi Persepuluhan Dewey oleh Towa P. Hamakonda 

dan J.N.B. Tairas tahun 2014, Jakarta. Dalam buku ini membahas tentang 

pengertian klasifikasi dan bagaimana cara menggunakan DDC. Klasifikasi adalah 

pengelompokan sistematis dari pada jumlah objek, gagasan, buku atau benda-

benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. 

2. Buku dengan judul Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi, Sitti Husaebah 

Pattah Habsyi tahun 2012, Makassar. Buku ini membahas tentang klasifikasi 

dalam sistem temu balik informasi dan skema Klasifikasi Dewey (DDC). 
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Klasifikasi merupakan sarana pengelempokan benda sedangkan Dewey Decimal 

Classification merupakan salah satu sarana penentuan skema penyusunan 

pengetahuan. 

3. Buku dengan judul Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, Andi Ibrahim 

tahun 2015, Jakarta. Buku ini membahas tentang perpustakaan umum, klasifikasi 

dan bagan klasifikasi. 

4. Artikel jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Klasifikasi DDC dalam 

Pengolahan Pustaka,” oleh Syahdan, dkk. dalam Jurnal Edukasi Nonformal, 2 (1) 

Tahun 2021. Dalam artikel jurnal ini menerangkan hasil penelitian dari 

penerapan sistem klasifikasi bahan pustaka yang dilakukan di perpustakaan 

sekolah dan faktor yang mempengaruhi pustakawan dalam mengklasifikasi 

bahan pustaka. 

5. Skripsi dengan judul “Tingkat Pemahaman Pemustaka terhadap Penomoran 

Klasifikasi DDC di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia (UMI) Makassar,” oleh Achmad Nur Akbar tahun 2019. Makassar. 

Dalam skripsi ini membahas tentang klasifikasi dan Dewey Decimal 

Classification (DDC). 

 Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pemahaman 

mengenai klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) dengan objek penelitian 

yaitu pemustaka, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian pengelola 



8 
 

 
 

perpustakaan. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini juga terdapat pada metode 

penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya merupakan jenis penelitian dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui pemahaman pengelola perpustakaan terhadap klasifikasi 

DDC di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui penerapan klasifikasi DDC di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

1) Dengan terwujudnya karya ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi sumber 

pengetahuan bagi para pembaca. 
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2) Dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Pemahaman 

Beberapa ahli telah mendefinisikan arti dari kata pemahaman. Menurut 

Sudijono (2011: 50) “pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat”. 

Sedangkan menurut Arikunto (2005:137), pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan sesuatu. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sudjana (1995: 24) yang mengatakan bahwa pemahaman merupakan hal 

yang diperoleh setelah belajar, seperti peserta didik mampu menerangkan dengan 

susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya kemudian 

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru. 

Menurut Asbacha Roin dalam skripsi (Nurfadhilah, 2018: 20) menyatakan 

bahwa pemahaman dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri dan 

kemampuan belajar. Faktor ini terdiri dari kecerdasan minat, perhatian, motivasi 

belajar, sikap, ketekunan, kebiasaan belajar dan kesehatan. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Skemp dalam jurnal (Muhsin, dkk., 2013: 16) membedakan pemahaman 

menjadi dua jenis yaitu pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. 

Pemahaman relasional didefinisikan sebagai “knowing what to do and why,” 

sedangkan pemahaman instrumental didefinisikan sebagai “knowing rules without 

reasons”. Pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mengapa mereka harus melakukannya, sedangkan pemahaman instrumental artinya 

mengetahui prosedur tersebut digunakan. 

Selanjutnya Anderson dan Kratwhohl dalam skripsi (Nurfadhilah, 2018: 18-

19) membagi pemahaman dalam proses kognitif menjadi tujuh bagian yaitu: 

1. Menafsirkan (interprenting) adalah kemampuan dalam menafsirkan sesuatu yang 

didapat dmelalui kemampuan sendiri agar mudah dipahami. 

2. Memberikan contoh (exemplifying) adalah kemampuan mengembangkan apa 

yang telah ditafsirkan sebelumnya kedalam bentuk yang lebih sederhana. 

3. Mengklasifikasikan (classifying) ialah sebuah kegiatan mengelompokkan atau 

mengkategorikan suatu hal. 

4. Merangkum atau summarizing yaitu kegiatan merangkum informasi yang telah 

disampaikan sebelumnya menjadi lebih ringkas. 

5. Menarik infrensi (inferring) adalah suatu kegiatan menganalisa materi yang telah 

diterima. 
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6. Membandingkan (comparing) adalah sebuah kegiatan membandingkan hal satu 

dengan hal lainnya. 

7. Menjelaskan (expanning) adalah kegiatan menerangkan atau menguaikan apa 

yang telah dipahami mengenai teori yang sebelumnya telah didapatkan dengan 

emenggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti.  

B. Pengertian Penerapan 

Menurut Wahab (2008: 63) penerapan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

keputusan. Kemudian Harjanto (2001:1) juga mendefinisikan penerapan sebagai 

kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi 

baru dan nyata, termasuk didalamnya kemampuan menerapkan aturan, metode, 

konsep, prinsip dan teori. Sedangkan menurut Ali (2011: 104), “penerapan adalah 

mempraktekan atau memasangkan”. 

C. Pengertian Klasifikasi  

Klasifikasi berasal dari bahasa latin, yakni classic yang artinya 

mengelompokan benda yang sama dan memisahkan yang tidak sama (Mathar, 2014: 

109). Sedangkan menurut istilah, klasifikasi merupakan proses membagi objek 

(Ibrahim, 2018: 77). 

Menurut Bafadal (2011:51) Klasifikasi buku merupakan suatu proses 

menyeleksi dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan 
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pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu 

tempat. 

1. Tujuan Klasifikasi dan Manfaat Klasifikasi 

Dalam sistem pengaturan bahan pustaka pada rak, klasifikasi perpustakaan 

bertujuan: 

a. Dapat menentukan lokasi bahan pustaka didalam jajaran koleksi perpustakaan 

sehingga memudahkan temu kembali informasi. 

b. Mengumpulkan setiap bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama ke dalam 

satu jajaran koleksi. 

c. Membantu mempermudah penempatan buku baru serta untuk kepentingan 

penyiangan (Ibrahim, 2018: 77-78). 

Menurut Habsyi (2012: 41) terdapat beberapa manfaat dilakukannya kegiatan 

klasifikasi bahan perpustakaan, yaitu:  

a. Membantu pemustaka menetapkan dan melokalisasi bahan perpustakaan 

berdasarkan call number dokumen. Hal ini dapat terjadi karena call number 

dokumen terdiri dari nomor klasifikasi yang menunjukkan subyek dokumen, tiga 

huruf pertama nama pengarang dan satu huruf pertama judul buku. 

b. Mengelompokkan bahan pustaka sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. 

Klasifikasi bahan perpustakaan biasanya dilakukan berdasarkan subyek yang 

dikandung oleh sebuah dokumen. 
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2. Sistem Klasifikasi Perpustakaan 

Sistem klasifikasi perpustakaan dapat dibedakan menurut ciri 

pengelompokannya, yaitu: 

a. Klasifikasi artifisial yaitu bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan kesamaan 

bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. 

b. Klasifikasi utility yaitu bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan 

jenis/tujuannya. 

c. Klasifikasi fundamental yaitu pengelompokan bahan pustaka berdasarkan subjek 

yang dibahas dalam bahan pustakaka tersebut (Widodo, 2016:1). 

Berikut beberapa pemikiran Berwick Sayers dalam jurnal (Fadilla, 2020: 

1069-1070) mengenai sistem klasifikasi perpustakaan yang dapat dikatakan baik jika 

mencakupi beberapa komponen-komponen syarat sebagai berikut: 

a. Sistem klasifikasi bersifat universal 

Memiliki sifat universal berarti sistem klasifikasi meliputi seluruh bidang 

ilmu pengetahuan sehingga berbagai jenis dari disiplin ilmu yang beragam dapat 

menggunakan dan memanfaatkan sistem klasifikasi tersebut. 

b. Sistem klasifikasi bersifat terperinci 

Bersifat terperinci berarti setiap bidang ilmu pengetahuan benar-benar dibagi 

secara terperinci, sehingga setiap subjek masing-masing memiiki tempat dan 

bagiannya. 
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c. Sistem klasifikasi bersifat sistematis 

Sistematis berarti dapat memberi kemudahan pada setiap proses penggunaan 

sistemnya. Seperti misalnya dalam pembagian suatu bidang kedalam sub-sub 

bidang, setiap susunannya harus jelas. 

d. Bersifat fleksibel 

Bidang ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan dimana dalam 

perkembangannya akan memunculkan penemuan-penemuan subjek-subjek baru 

maka suatu sistem klasifikasi harus memiliki sifat fleksibel. 

e. Memiliki notasi yang sederhana 

Bagan klasifikasi yang baik biasanya menggunakan notasi sederhana yang 

tidak sulit diingat. 

f. Memiliki indeks 

Indeks merupakan kumpulan istilah yang disusun secara alfabetis yang 

biasanya mengacu pada suatu tempat. 

g. Memiliki badan pengawas 

Suatu sistem yang baik yaitu memiiki suatu badan yang mengawasi 

perkembangannya, karena ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan. 

3. Skema Klasifikasi 

Dalam kegiatan klasifikasi bahan pustaka, pengelola perpustakaan/ 

pustakawan memerlukan skema pengklasifikasian sebagai pedoman untuk 

menentukan notasi subjek. Menurut Mathar (2012: 109) notasi dapat terdiri dari 

angka, huruf maupun simbol-simbol lainnya.  
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Terdapat beberapa Skema Klasifikasi yang lazim digunakan sebagai pedoman 

untuk menentukan notasi subjek, yaitu sebagai berikut: 

1) Dewey Decimal Classification (DDC). 

2) Library of Congres Classification (LCC) (Muliyadi, 2011: 104). 

Menurut Bafadal (2011: 55-58) sistem klasifikasi bisa berdasarkan ciri-ciri 

buku, sehingga buku-buku yang bercirikan sama bisa dikelompokkan menjadi satu. 

D. Dewey Decimal Classification (DDC) 

Dewey Decimal Classification (DDC) merupakan salah satu skema atau 

pedoman pengklasifikasian yang banyak digunakan di seluruh dunia dalam 

pengolahan bahan pustaka di perpustakaan. 

1. Sejarah DDC 

DDC merupakan sistem klasifikasi perpustakaan yang dirancang oleh Melvil 

Dewey (1851-1931) pada tahun 1873. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1876 

dengan judul “Classification and subject Index for Cataloguing and Arranging the 

Books and Pamphlets of Library” (Habsyi, 2012: 63). Selanjutnya, sistem klasifikasi 

DDC ini diadopsi oleh banyak perpustakaan di Amerika Serikat dan saat ini 

merupakan pedoman yang paling banyak digunakan di perpustakaaan di dunia ini.  

DDC edisi ke-21 telah diterbitan pada tahun 1996, yang terdiri dari empat 

volume. Kemudian edisi ke-22 diterbitkan pada tahun 2003 yang juga terdiri dari 

empat volume. Hingga saat ini, sistem klasifikasi yang dikenal dengan singkatan 

DDC telah terbit hingga edisi 23 yang diterbitkan pada tahun 2011.  
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2. Sistematika Klasifikasi DDC 

Menurut Habsyi (2012: 142-143) skema klasifikasi Dewey secara sistematis 

sejak edisi 20 hingga edisi terbaru (edisi 23) terdiri dari empat volume, dengan 

susunan sebagai berikut: 

a. Volume 1 memuat 

1) Fitur baru dalam edisi 23 (edisi terbaru), penjelasan singkat dan fitur khusus 

serta perubahan dalam DDC 23; 

2) Pendahuluan, deskripsi tentang DDC dan bagaimana menggunakannya; 

3) Glossary: defenisi singkat tentang istilah yang digunakan dalam DDC; 

4) Indeks dari pendahuluan sampai glossary; 

5) Manual: Panduan penggunaan DDC yang dibuat utamanya untuk diskusi 

mendalam tentang permasalahan penerapan dalam DDC informasi dalam 

table dan bagan.  

6) Tabel-tabel pembantu: notasi 6 tabel yang dapat ditambahkan ke nomor klas 

untuk memberikan nomor klas yang lebih khusus. Keenam tabel tersebut yaitu 

Tabel 1 subdivisi standard  

Tabel 2  daerah geografi, periode sejarah, biografi 

Tabel 3A  subdivisi untuk karya oleh atau tentang pengarang tunggal 

Tabel 3B  subdivisi untuk karya oleh atau tentang dari satu pengarang 

Tabel 3C  notasi yang ditambahkan jika ada diperintahkan dalam Tabel 

3B, 700.4, 791.4, 808-809 

Tabel 4  subdivisi bahasa dan rumpun bahasa 
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Tabel 5  etnik dan kelompok bangsa 

Tabel 6  bahasa 

Sejak edisi 22 hingga edisi terbaru, table tambahan hanya terdiri dari 6 

tabel, sedangkan table 7 dimasukkan ke dalam table 1 subdivisi standar. 

b. Volume 2 memuat ringkasan DDC: 3 level utama DDC dan bagan: susunan 

pengetahuan dari kelas 000-599. 

c. Volume 3 memuat bagan: susunan pengetahuan dari kelas 600-999. 

d. Volume 4 memuat indeks relatif: daftar subyek yang disusun secara berabjad 

dengan notasi yang merujuk pada nomor atau notasi yang ada pada buku volume 

1, 2, dan 3. 

3. Prinsip-prinsip dasar sistematika DDC 

Menurut Tairas (2014: 3) penyusunan sistem klasifikasi persepuluhan Dewey 

didasarkan pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut: 

a. Prinsip dasar desimal 

1) Klasifikasi persepuluhan dewey membagi ilmu pengetahuan ke dalam 10 

kelas utama. Masing-masing kelas utama tersebut dibagi lagi ke dalam 10 

divisi, dan selanjutnya masing-masing devisi dibagi lagi ke dalam 10 seksi. 

Dengan demikian, DDC terdiri dari 10 kelas utama, 100 divisi dan 1000 

seksi. Meskipun demikian, DDC masih memungkinkan diadakannya 

pembagian lebih lanjut daripada seksi menjadi sub-seksi, dari sub-seksi 

menjadi sub-sub-seksi, dan seterusnya. Oleh karena pola perincian ilmu 
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pengtahuan yang brdasarkan klipan sepuluh inillah maka DDC disebut 

klasifikasi persepuluhan atau klasifikasi decimal. 

2) Kelas utama (main classes) 

Sepuluh kelas utama diberi nomor urut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Akan 

tetapi di dalam praktek selalu dituliskan dalam bentuk notasi dngan tiga bilangan 

dan tidak boleh kurang, dimana nomor kelas utama menempati posisi pertama. 

Sepuluh kelas utama tersebut biasanya dinamakan ringkasan pertama (First 

Summary) dan terdiri dari: 

000 Karya Umum 

100 Filsafat 

200 Agama 

300 Ilmu-ilmu sosial 

400 Bahasa 

500 Ilmu-ilmu murni 

600 Ilmu-ilmu terapan (Teknologi) 

700 Kesenian & olahraga 

800 Kesusasteraan 

900 sejarah dan geografi 
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3) Divisi (divisions) 

Setiap kelas utama dibagi menjadi 10 bagian yang disebut divisi, yang 

masing-masing diberi nomor urut 0 sampai dengan 9, sehingga kita peroleh 100 

divisi, yang biasanya disebut ringkasan kedua (second summary). Notasinya 

terdisri dari tiga bilangan dimana nomor divisi menempati posisi kedua. 

Misalnya, kelas utama teknologi (600) terdiri dari divisi-divisi yang berikut: 

600 Teknologi 

610 Ilmu kedokteran 

620 Ilmu teknik 

630 Ilmu pertanian 

640 Kesejahteraan rumah tangga 

650 Manajemen 

660 Industri dan teknologi kimia 

670 Pengolahan bahan industry dalam pabrik 

680 industri-industri lain 

690 Bangunan 
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4) Seksi (section) 

Setiap divisi dibagi lagi menjadi 10 bagian yang disebut seksi, yang juga 

diberi nomor urut 0 sampai 9, sehingga kita mendapat jumlah 1000 seksi (di 

dalam edisi Ringkas 11 hanya ada 920 seksi) yang biasanya disebut ringkasan 

ketiga (Third Summary). Notasinyapun terdiri dari tiga bilangan dan nomor seksi 

menempati posisi ketiga. Devisi 610 atau ilmu kedokteran dibagi menjadi seksi-

seksi berikut: 

610 Ilmu kedokteran 

611 Anatomi manusia 

612 Fisiologi manusia 

613 Ilmu kesehatan umum 

614 Keshatan masyarakat 

615 Farmakologi dan ilmu obat-obatan 

616 Penyakit 

617 Ilmu bedah 

618 Cabang ilmu kedokteran yang lain 

619 Ilmu kedoktran eksperimental 

5) Pembagian lebih lanjut 

Sistem klasifikasi Dewey memungkinkan pembagian yang lebih lanjut 

atas dasar kelipatan sepuuh (seksi menjadi sub-seksi, sub-seksi menjadi sub-sub-
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seksi, dan seterusnya) dengan menempatkan titik desimal sesudah bilangan 

ketiga daripada notasi, dan menambahkan bilangan lain sebanyak yang 

diperlukan sesudah titik desimal tersebut. Dengan demikian notasi sub-seksi 

adalah 4 bilangan dan sub-sub-seksi adalah 5 bilangan dan seterusnya. Seksi 

Fisiologi manusia (612) diperinci sebagai berikut: 

612 Fisiologi manusia 

612.1 Darah dan peredaran darah 

612.2 Pernapasan 

612.3 Makanan dan Metabolisme 

612.4 Pencernaan makanan; kelenjar 

…. 

…. 

612.8 Susunan syaraf dan alat-alat indra 

612.81 Syaraf dan urat syaraf 

612.82 Otak 

612.83 Syaraf tulang belakang 

612.84 Mata dan Pendengaran 

612.85 Telinga dan pendengaran 

b. Prinsip dasar susunan umum-khusus 

1) Dari 10 kelas utama yang ada, kelas utama yang prtama (kelas 0) disediakan 

untuk kasya umum yang membahas banyak subyek dan dari banyak segi 
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pandangan, misalnya persurat-kabaran, ensiklopedi, dan beberapa imu yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan pada umumnya, seperti informasi, 

komunikasi dan ilmu perpustakaan. Kelas utama 1-9 masing-masing 

mencakup satu jenis ilmu tertentu misalnya Agama (200) atau sekelompok 

ilmu yang saling berhubungan, seperti Ilmu Sosial (300).  

2) Dari 10 divisi dalam tiap kelas utama, divisi pertama (divisi 0) membahas 

karya umum untuk seluruh kelas, sedangkan divisi 1-9 membahas hal-hal 

yang lebih khusus: 

Kelas utama  600  Teknologi 

Divisi pertama 600-609 Karya umum tentang teknologi 

Divisi kedua  610-619 Ilmu kedokteran (khusus) 

Divisi ketiga  620-629 Ilmu teknik (khusus)  

   dan seterusnya 

3) Dari 10 seksi dalam tiap divisi, maka seksi pertama (seksi 0) disediakan 

untuk karya umum seluruh divisi, sedangkan seksi 1-9 untuk hal-hal yang 

lebih khusus lagi: 

Divisi   610  Ilmu kedokteran (umum) 

Seksi pertama  611  Anatomi manusia (khusus) 

Seksi kedua  612  Fisiologi manusia (khusus) 

   dan seterusnya 
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c. Prinsip dasar disiplin 

Penyusunan dan pembagian DDC terutama didasarkan pada lapang-an 

spesialisasi ilmu pengetahuan atau “discipline” (disiplin) atau cabang ilmu 

pengetahuan tertentu dan bukan pada subyek. Suatu subyek dapat dibahas pada 

beberapa disiplin ilmu, dan oleh karena itu pembagian menurut subyek adalah 

sekunder, dan pembagian menurut disiplin adalah primer. Sebagai contoh, subyek 

perkawinan dibahas dalam beberapa disiplin: 

 173  Aspek etis 

 248  Perkawinan dalam agama Kristen 

 2X4.3  Hukum perkawinan Islam 

 306.8  Aspek sosiologis 

 392.5  Kebiasaan dalam perkawinan 

 613.9  Aspek keluarga berencana 

 dsb. 

Dengan demikian, pemberian nomor kelas pada sebuah buku tentang 

“perkawinan” tergantung pada aspek apa yang dibahas buku itu, yang berarti buku itu 

termasuk disiplin tertentu. 

4. Indeks Relatif 

Disebut indeks relatif karena indeks ini berhubungan dengan subjek-subjek 

disiplin ilmu pengetahuan (Habsyi, 2012: 188). Menurut Hamakonda (2015: 11-12) 
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indeks DDD terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspeknya, disusun secara 

abjad lengkap dengan petunjuk berupa nomor kelas sehingga memungkinkan orang 

menemukan tajuk yang tercantum dalam indeks pada bagan dan tabel-tabel. 

Selanjutnya Hamakonda juga mengatakan bahwa untuk memperoleh nomor 

klasifikasi yang tepat, kelas yang dicantumkan dalam indeks harus dibandingkan 

kembali dengan nomor kelas pada bagan. 

5. Analisis Bahan Pustaka 

Menurut Hamakonda (2015: 15) sebelum menentukan kelas sebuah bahan 

pustaka (buku), terlebih dahulu perlu diketahui subjek yang dibahas dalam buku 

tersebut, sudut pandang penulis serta bentuk penyajiannya. Hal tersebut dapat 

dilaksanakan dengan cara membaca buku secara teknis, yaitu sebagai berikut: 

a. Membaca judul buku biasanya dapat memberi petunjuk tentang pembahasan 

di dalamnya, namun kadang juga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan karena 

judul buku sering juga tidak sesuai isinya. 

b. Membaca daftar isi buku dapat memberi petunjuk subjek buku tersebut. 

c. Jika daftar isi tidak jelas, membaca bibliografi dapat memberikan petunjuk. 

d. Kata Pengantar atau Pendahuluan sebuah buku umumnya memberikan 

informasi mengenai sudut pandang penulis, meliputi subjek, ruang lingkup 

dan beberapa keterangan lain. 

e. Apabila langkah di atas belum cukup untuk menentukan subjek buku, lngkah 

yang harus diambil yaitu dengan membaca sebagian isi dokumen atau  dengan 
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menari sumber informasi lain. Meminta pertolongan ahli juga dianjurkan jika 

belum dapat menentukan subjek buku tersebut (Hamakonda, 2015: 15-16). 

6. Prosedur Umum Penentuan Nomor Kelasifikasi DDC 

Jika subjek bahan pustaka sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah 

mencari nomor klasifikasi yang tepat. Menurut Hamakonda (2002: 18-19) secara 

umum dalam menentukan nomor klasifikasi pada sebuah buku dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Melalui indeks 

Jika ingin menentukan nomor klasifikasi melalui indeks maka langkah-

langkah yang harus ditempuh yaitu: 

1) Subjek buku beserta aspeknya harus ditentukan terlebih dahulu. 

2) Mencari tajuk subjek dalam indeks. 

3) Teliti dalam melakukan perincian tajuk untuk memperoleh aspek yang tepat. 

4) Jika aspek yang ditemukan sudah tepat, selanjutnya memeriksa bagan untuk 

menguji kebenaran dan ketepatan nomor kelas yang ada pada indeks. 

5) Cermati tajuk di belakang nomor kelas apabila terdapat catatan atau 

penjelasan. 

b. Langsung pada bagan klasifikasi DDC 

Jika ingin menentukan nomor klasifikasi melalui bagan klasifikasi maka 

langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu: 

1) Subjek dokumen beserta aspeknya harus ditentukan terlebih dahulu. 

2) Tentukan (untuk sementara) kelas utama bahan pustaka tersebut. 
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3) Jika kelas utama sudah ditentukan maka tentukanlah divisi manakah dokumen 

tersebut. 

4) Teliti seksi, sub-seksi dan sub-sub seksi (jika perlu) sampai ditemukan nomor 

klas yang paling tepat. 

5) Kita harus memeriksa setiap petunjuk atau catatan yang kita temui pada setiap 

langkah di atas, sehingga nomor klasifikasi yang kita dapatkan lebih tepat. 

E. Integrasi Keislaman 

Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokkan bahan sejenis serta 

memisahkan yang tidak sejenis untuk memudahkan pemustaka dalam proses 

menemukan bahan pustaka yang diinginkan. Sistem klasifikasi DDC sendiri diatur 

berdasarkan kelompok subjek bidang ilmunya.  

Berdasarkan pada judul penelitian ini, menurut peneliti QS. Yunus/10: 5 

menjelaskan bahwa Tuhan telah menentukan sistem perhitungannya. Di 

Perpustakaan, sistem perhitungan juga digunakan dalam mengelompokkan bahan 

pustaka yang subjeknya sama, dalam hal ini dinamakan klasifikasi. 
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Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah baginya, supaya kamu mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan.  Allah tidak menciptakan itu melainkan 

dengan haq. Dia menjelaskan ayat-ayat (-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui" (Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur‟an dan 

terjemah, 2016). 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. memanifestasikan kebesaran-

Nya dengan penciptaan yang tersusun rapi dan teratur. Allah Swt. menyebutkan 

bahwa matahari dan bulan sebagai salah satu contoh kebesaran Allah yang masing-

masing letaknya sudah ditetapkan, sehingga terjadilah siang dan malam agar semua 

manusia mengetahui perhitungan dan bilangan tahun serta tidak terjadi pertukaran 

posisi antara keduanya. Allah Swt. mejadikan semua yang disebutkan bukan dengan 

percuma, melainkan dengan penuh hikmah (Shihab, 2002: 21). 

Dari penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan proses 

klasifikasi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. sebagaimana ketentuan 

sistem klasifikasi DDC, proses penataan bahan pustaka di rak harus diatur dan 

dikelompokkan sesuai berdasarkan subjek dan disiplin ilmu. Pada kata              yang 

artinya ”ditetapkannya” jika dikaitkan dengan pengklasifikasian yaitu menetapkan 

bahan pustaka yang ada di perpustakaan sesuai dengan peraturan yang dijelaskan 

dalam klasifikasi sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan pemustaka dalam 

menemukan bahan pustaka yang mereka butuhkan.  
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Dalam ayat di atas juga terdapat kata         yang artinya “bilangan” dimana jika 

dikaitkan dengan klasifikasi DDC atau disebut juga Sistem Desimal Dewey (Widodo, 

2016:2),  kata desimal sendiri berarti pesepuluhan (bilangan). Selain kata tersebut 

juga terdapat kata                yang artinya “perhitungan” dimana setiap penggabungan 

nomor klasifikasi pada skema pengklasifikasian DDC memiliki aturan tertentu 

sehingga memerlukan perhitungan yang tepat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis peneitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data 

yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:142). Menurut Moleong (2006: 50), 

metode kualitatif adalah metode penelitian yang dibertujuan agar dapat memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara kualistik dengan 

mendeskripsikannya dalam format. 

Penulis berupaya untuk dapat memperoleh data informasi selengkap mungkin 

melalui hasil wawancara atau data dari sumber tertulis lain yang berkaitan demi 

mendukung data yang dibutuhkan oleh peneliti. Pendekatan kualitatif ini juga 

digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif mengenai pemahaman pengelola 

perpustakaan terhadap penomoran klasifikasi Dewey Decimal Classification di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar, Jalan H. M. Suaib Pasang No.03, Kalabbirang, Pattallassang, 

Kabupaten Takalar. 

Adapun gambaran umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Takalar adalah: 

a. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Takalar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2001 

tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar, dimana Perpustakaan 

Umum Daerah Kabupaten Takalar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar. Oleh karena itu dengan kesungguhan 

dan ketulusan hati Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka didirikanlah 

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Takalar sebagai UPTD dari Dinas 

Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Takalar.  

Adapun visi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

adalah: 
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1) Visi 

Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pusat informasi 

untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, sejahtera dan bermartabat. 

2) Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

a. Mencerdaskan masyarakat menuju masyarakat yang unggul, sejahtera 

dan bermartabat. 

b. Melayani informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara 

cepat, tepat dan akurat. 

c. Mengumpulkan dan melestarikan bahan pustaka citra daerah sebagai 

hasil budaya bangsa. 

d. Menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan 

semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Takalar. 

e. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen 

pemerintahan dan pembangunan bangsa. 

f. Menjadikan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur. 

g. Menjadikan arsip sebagai memori kolektif bangsa dan bahan 

pertanggungjawaban nasional. 

h. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses 

arsip statis demi kemaslahatan bangsa. 
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b. Koleksi Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Takalar 

1) Koleksi Tercetak 

Koleksi yang dimaksud merupakan koleksi yang bentuknya 

disediakan secara tercetak dan disusun di rak secara sistematis di 

perpustakaan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

a) Buku 

Buku yang disediakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar sangat beragam, baik fiksi maupun non fiksi. Adapun 

koleksi atau bahan pustaka yang disediakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Koleksi Tercetak 

NO. Kelas Jumlah Judul Jumlah Eksemplar 

1 
Kelas 000 (Karya 

Umum) 
439 Judul 1.171 Eksemplar 

2 
Kelas 100 

(Filsafat) 
270 Judul 805 Eksemplar 

3 
Kelas 200 

(Agama) 
1.666 Judul 3.352 Eksemplar 

4 
Kelas 300 (Ilmu-

ilmu Sosial) 
2.064 Judul 6.430 Eksemplar 

5 
Kelas 400 

(Bahasa) 
389 Judul 988 Eksemplar 

6 
Kelas 500 (Ilmu-

ilmu Murni) 
620 Judul 2.394 Eksemplar 

7 
Kelas 600 

(Teknologi) 
2.038 Judul 4.492 Eksemplar 

8 
Kelas 700 

(Kesenian) 
372 Judul 1.216 Eksemplar 
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9 
Kelas 800 (Sastra) 

1.160 Judul 1.633 Eksemplar 

10 

Kelas 900 

(Geografi & 

Sejarah) 

240 Judul 1.204 Eksemplar 

11 Referensi 203 Judul 455 Eksemplar 

Total 9.421 Judul 24.874 Eksemplar 

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

b) Terbitan Berseri 

Terbitan berseri merupakan koleksi yang dipublikasikan secara 

berturut-turut dengan maksud untuk diterbitkan secara terus menerus 

dalam jangka waktu tidak terbatas. Adapun jenis terbitan berseri yang 

disediakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Terbitan Berseri 

No. Terbitan Berseri 
Jumlah 

Judul 
Jumlah Eksemplar 

1 Majalah 

Majalah Lokal 3 Judul 17 Eksemplar 

Majalah Tabloid 1 Judul 36 Eksempar 

Majalah Ilmiah 19 Judul 33 Eksemplar 

2 
Surat 

Kabar 

Surat Kabar Lokal 5 Judul ± 240 Eksemplar 

Surat Kabar 

Nasional 
4 Judul 

± 15.132 

Eksemplar 

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

2) Koleksi Digital 
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Adapun jenis koleksi digital yang disediakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Terbitan Digital 

No. 
Koleksi 

Terekam 
Jumlah Koleksi 

1 Kaset 2 Buah 

2 Video 1 Buah 

3 CD-ROM 50 Buah 

4 VCD/DVD 71 Buah 

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

c. Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

1. Sistem Layanan 

Adapun jenis layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar adalah: 

a) Layanan Sirkulasi 

b) Layanan Referensi/Rujukan 

c) Mobil Perpustakaan Keliling dan Motor Pintar 

d) Bimbingan Pemustaka 

e) Pendidikan Pemustaka 

f) Penelusuran Literatur  
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d. Struktur Organisasi Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

 

 

 

KEPALA DINAS 

BIDANG 

PENGOLAHAN 

LAYANAN DAN 

PELESTARIAN BAHAN 

PERPUSTAKAAN 

SUBBAGIAN UMUM 

DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SEKRETARIS 

BIDANG PEMBINAAN DAN 

PENGELOLAAN ARSIP 

SEKSI PEMBINAAN ARSIP 

DAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH, 

ORMAS, ORPOL. 

SEKSI PENGOLAHAN ARSIP 

STATIS, ARSIP DINAMIS, 

LAYANAN DAN PENATAAN 

BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN 

KEGEMARAN MEMBACA 

SEKSI PEMBINAAN, 

PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN 

SEKSI PEMBINAAN, 

PENGEMBANGAN 

TENAGA PERPUSTAKAAN 

SEKSI PENGEMBANGAN 

KOLEKSI, PENGOLAHAN 

DAN PELESTARIAN 

BAHAN PERPUSTAKAAN 

SEKSI LAYANAN 

OTOMASI DAN 

KERJASAMA 

PERPUSTAKAAN 
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e. Sumber Daya Manusia 

Tabel 3 .4 Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar 

No. Nama/NIP Pangkat, 

GOL 

Jabatan 

1 Drs. Achmad Rivai, M.Si. 

196810121989081001 

Pembina 

Utama Muda, 

IV.c 

Kepala Dinas 

2 Muhammad Nurfahmi 

Dahlan, ST. 

19721026 200903 1 001 

Penata Tk. I, 

III.d 

Kasubag. Umum 

& Kepegawaian 

3 Hasmawati, SE. 

19790806 199803 2 002 

Penata Muda 

Tk. I, III.b 

Analisis Sumber 

Daya Aparatur 

4 Muhammad Adlan, S.T., 

M.Si. 

19721107 200901 1 003 

Penata Tk. I, 

III.d 

Kasubag. 

Perencanaan dan 

Keuangan 

5 Muhammad Amin Muis, 

A.Md. 

19780223 200604 1 004 

Penata Muda 

Tk. I, III.b 

Bendahara 

Pengeluaran 

6 Hj. Irianti, SE. 

19730805 199703 2 004 

Pembina, 

IV.a 

Kabid. 

Pengulahan, 

Layanan dan 

Pelestarian Bahan 

Perpustakaan 

7 Rahasia 

19730324 201001 2 003 

Pengatur, II.c Pengadministrasi 

Perpustakaan 

8 Sumarlin, S.Pd. 

19880622 201101 0 009 

PenataTk.I/III 

d 

Kabid. 

Pengembangan 

Perpustakaan dan 

Pembudayaan 

Kegemaran 

Membaca 

9 Mardiana, S.Hum. 

19800614 200804 2 001 

Penata, III.c Penyuluh 

Perpustakaan 

10 Amran, S.Sos. Penata Muda 

Tk. I, III.b 

Pengelola Data 

Pembinaan 

Penilai 

11 Asuddin 

19710809 199303 1 008 

Pengatur Tk. 

I, II.d 

Pengadministrasi 

Perpustakaan 

12 Hj. Megawati, S.Pd., M.Pd. Pembina, Kabid. 
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19691231 199311 2 003 IV.a Pembinaan dan 

Pengelolaan 

Arsip 

13 Dr. Irmawanti Tahir, S.Sos., 

M.A.P. 

19860706 200903 2 007 

Penata, III.c Analisis 

Organisasi 

Masyarakat 

14 H.Hamzar M. Tika, S.Sos., 

MM. 

19780415 200901 1 010 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Arsiparis 

Muda 

15 Hj. Rahmatia, S.Sos. 

19721107 199402 2 002 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Arsiparis 

Muda 

16 Nur Indarwati H, SH., M.A.P. 

19760717 200501 2 009 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Arsiparis 

Muda 

17 Jumasiah, S.Si., M.Si. 

19770312 200604 2 028 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Arsiparis 

Muda 

18  Hj. Sohrani, SE., M.Si. 

19690912201001 2 003 

Penata, III.c JF Arsiparis 

Muda 

19 Hermi, S.Sos. 

19760424 2010701 2 016 

Penata, III.c JF Arsiparis 

Muda 

20 

 

Anwar, S.Sos. 

19730112 200801 1 009 

Penata Tk. I, 

III.b 

JF Arsiparis 

Muda 

21 Rahmawati, S.Sos. 

19771225 201001 2 015 

Penata Tk. I, 

III. B 

JF Arsiparis 

Muda 

22 Nuraeni. B 

19640404 198803 2 016 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Pustakawan 

Muda 

23 Dra. Ermita 

19661129 199503 2 002 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Pustakawan 

Muda 

24 Muhammad Ikhlas, S.Sos. 

19691231 198903 1 027 

Penata Tk. I, 

III.d 

JF Pustakawan 

Muda 

25 Rapida - Honorer 

26 Muliati Z. Abidin - Honorer 

27 Rusmawanti Surahman, S.Pd - Honorer 

28 Busra Sahabuddin, S.Sos - Honorer 

29 Nur Hikmah, S.IP. - Honorer 

30 Rialita Kurniati Majid, S.Pd - Honorer 

31 Erni Yusnita Sari - Honorer 

32 Annisa Dian Rivany - Honorer 

33 Nur Annisa Asjaksan - Honorer 

34 Akbar Maulana - Honorer 

35 Usman - Honorer 

36 Hamka - Honorer 

37 Syachrul Djalaludin - Honorer 
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38 Basmawati - Honorer 

39 Ilyas - Honorer 

40 Rustam - Honorer 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 30 April 2022. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian melalui wawancara terhadap tiap informan. Menurut Sugiyono (2009: 

54) penentuan informan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan saat peneliti 

mulai memasuki lapangan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang 

tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan 

selanjutnya berdasarkan data atau informasi lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan data yang lebih lengkap. 

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengelola 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Peneliti 

akan menggali informasi melalui informan dengan cara mewawancarai pengelola 

perpustakaan pada bagian pengolahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi data primer baik 

berupa buku, artikel, jurnal dan dokumen yang dapat membantu mendukung 

penelitian dengan informasi yang relevan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi lapangan (field research) 

yaitu penelitian langsung yang dilakukan kepada objek yang akan diteliti dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan melihat dan mengamati langsung objek tempat 

yang akan dijadikan tempat penelitian. Dalam observasi, peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data informasi 

secara aktual. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk  menggali informasi secara 

mendalam dengan responden agar memperoleh data-data yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada pengelola perpustakaan yang 

bertugas mengklasifikasi bahan pustaka dan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar. 

3. Dokumentasi 

Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku-buku dokumen dan 

arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan foto-foto saat pembagian 

angket kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sanjaya (2013: 247) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya demi memperoleh kesimpulan 

atau hasil yang ingin diketahui. Karena alat atau instrumen ini menggambarkan cara 

pelaksanaannya, sering juga disebut dengan teknik penelitian.  

Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Pedoman wawancara, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada informan yang bersedia untuk dimintai informasi. 

2. Kamera atau gawai, sebagai alat bantu mendokumentasikan kegiatan yang 

dilakukan di lapangan dan merekam proses wawancara. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik analisis kualitatif, 

dimana penemuan serta penyusunan data diperoleh melalui hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

Miles dan Huberman (2015: 178) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: 

1) Reduksi Data  

Pada tahap ini data yang diperoleh di lapangan jumlahnya banyak, untuk itu 

perlu dilakukan analisis data dengan melalui reduksi data. Mereduksi data artinya 

merangkum atau memilih hal-hal penting, menemukan tema dan polanya (Tajibu, 

2013). 
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2) Penyajian Data  

Tahap ini, merupakan tahap dimana peneliti menyajikan hasil survei dalam 

kategori atau pengelompokkan. 

3) Penarikan Kesimpulan  

Tahap penarikan kesimpulan adalah tahap dimana peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil survei. Hal ini merupakan interpretasi peneliti mengenai 

kesimpulan wawancara atau seluruh dokumen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pemahaman pengelola 

perpustakaan terhadap Klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar dengan penelitian deskriptif 

kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pengelola perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan 

wawancara untuk mendeskripsikan data yang peneliti peroleh dari infoman. Peneliti 

memperoleh data lapangan dengan  mengadakan pendekatan langsung dengan cara 

mendatangi objek yang diteliti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Takalar untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan pada penelitian ini. 

1. Pemahaman pengelola perpustakaan terhadap Klasifikasi Dewey Decimal 

Classification (DDC) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

Pemahaman pengelola pepustakaan terhadap skema klasifikasi DDC sangat 

penting demi kelancaran kegiatan mengklasifikasi bahan pustaka sehingga 

menghasilkan nomor panggil yang tepat serta spesifik, karena dengan demikian 

proses temu kembali informasi maupun kegiatan penyiangan menjadi lebih mudah. 
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a. Pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar 

Pengelola perpustakaan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan di perpustakaan, oleh karena itu seorang pengelola perpustakaan harus 

memiliki kompetensi, baik diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan. 

Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan I pada tanggal 4 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Saya tidak pernah menempuh pendidikan ilmu perpustakaan, tapi saya 

sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

perpustakaan.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 april 2022, 

mengatakan bahwa:  

“Saya tidak pernah kuliah jurusan yang berkaitan dengan perpustakaan, 

tapi selama bekerja di perpustakaan saya sudah sering sekali mengikuti 

pelatihan-pelatihan tentang perpustakaan.” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa: 

“Selama saya kerja di Perpustakaan, saya sudah sering mengikuti 

pelatihan-pelatihan tentang perpustakaan.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengelola perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tidak pernah menempuh 

pendidikan formal pustakawan, baik tingkat diploma maupun 

sarjana/pascasarjana. 

 



45 
 

 
 

b. Sumber pengetahuan pengelola perpustakaan mengenai DDC 

DDC merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh 

pengelola/pemustaka dalam mengelompokkan bahan pustaka. Koleksi yang ada di 

perpustakaan harus dikelola dengan baik, oleh karena itu dengan memahami cara 

penggunaan klasifikasi DDC maka koleksi yang dimiliki bisa menjadi lebih rapi, 

teratur dan mudah ditemukan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan 

I pada tanggal 4 April 2022, mengatakan bahwa:  

“Saya mempelajari DDC melalui kegiatan pelatihan dan belajar dengan 

sesama rekan pengelola perpustakaan. Biasanya kegiatan pelatihan ini 

hanya berlangsung satu sampai dua hari, jadi meskipun tidak terlalu ahli, 

saya bisa mengklasifikasi meskipun tidak banyak.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Selama saya bekerja di perpustakaan, saya sering mengikuti pelatihan 

tentang pengolahan bahan pustaka seperti mengklasifikasi buku, biasanya 

pelatihan dilaksanakan maksimal selama tiga hari dan kegiatan ini cukup 

rutin saya ikuti karna kabupaten dan provinsi juga rutin 

menyelenggarakannya setiap tahun. Dari kegiatan pelatihan ini saya 

memperoleh sertifikat dan itu saya simpan semua di rumah. Selain itu 

saya belajar tentang DDC dengan belajar ke sesama rekan kerja di 

Perpustakaan.” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa:  

“Saya belajar DDC melalui kegiatan pelatihan yang rutin saya ikuti. 

Biasanya pelatihan ini dilaksanakan selama dua sampai tiga hari dengan 

materi pengolahan bahan pustaka. Terakhir saya mengikuti pelatihan yang 

diadakan oleh Perpustakaan Nasional sebelum pandemik. Sertifikat yang 

saya dapatkan sudah lumayan banyak. Selain belajar dari kegiatan 

pelatihan, saya juga mempelajari DDC dengan belajar bersama sesama 

rekan. Meskipun saya tidak berlatar belakang pendidikan formal ilmu 

perpustakaan, tapi seiring berjalannya waktu saya sudah bisa 

mengklasifikasi buku menggunakan DDC.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengelola perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar memperoleh pengetahuan 

mengenai DDC dengan ikut kegiatan pelatihan dan saling berbagi ilmu sasama 

rekan kerja. 

c. DDC menurut pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar  

DDC atau Dewey Decimal Classification merupakan salah satu skema 

pengklasifikasian bahan pustaka yang juga disebut sistem desimal Dewey. DDC 

dirancang oleh Melvil Dewey (1851-1931) pada tahun 1876. DDC membagi ilmu 

pengetahuan dimulai dari kelas utama yang kemudian dirinci ke dalam divisi, 

yang kemudian dirinci lagi kedalam seksi hingga sub seksi. Sebagaimana 

wawancara peneliti dengan informan I pada tanggal 4 April 2022, mengatakan 

bahwa: 

“DDC itu sebuah pedoman untuk mengelompokkan bahan perpustakaan. 

Jadi, kalau DDC tidak ada kita tidak akan kesusahan mengklasifikasi 

bahan pustaka.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Kita memerlukan DDC agar bahan pustaka di perpustakaan tersusun dan 

tertata. Jadi menurut saya, DDC merupakan suatu acuan yang digunakan 

pengelola perpustakaan untuk mengelompokkan buku-buku di 

perpustakaan.” 
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Hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

 “DDC merupakan pedoman yang dipakai untuk mengklasifikasi bahan 

pustaka.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, informan II, dan 

informan III DDC merupakan sebuah pedoman yang digunakan sebagai acuan 

dalam menelompokkan bahan pustaka di Perpustakaan. 

d. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai perbedaan setiap volume yang 

terdapat pada skema pengklasifikasian DDC 

DDC edisi terbaru (DDC edisi 23) terdiri dari empat volume. Volume 1 

memuat deskripsi serta cara penggunaan DDC, glossary, indeks dari 

pendahuluan sampai glossary, panduan penggunaan, dan tabel-tabel pembantu. 

Volume 2 memuat ringkasan DDC dengan susunan dari kelas 000-599. Volume 

3 memuat bagan dari kelas 600-999. Volume 4 memuat indeks atau daftar subjek 

yang disusun secara abjad. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan I 

pada tanggal 4 April 2022, mengatakan bahwa:  

“Saya tidak tahu isi dari tiap volume DDC apalagi perbedaannya pasti 

saya tidak tahu. Disini meskipun disediakan DDC yang pakai volume-

volume (DDC edisi 22) kami lebih sering mengklasifikasi bahan pustaka 

menggunakan DDC ringkas yang terjemahan bahasa indonesia yang 

bukunya hanya satu.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Saya tidak tahu perbedaan setiap volume DDC karena saya tidak pernah 

memakai DDC yang terbagi beberapa volume, saya biasa mengklasifikasi 

bahan pustaka menggunakan DDC edisi terjemahan bahasa Indonesia 

yang tidak ada pembagian volumenya.” 



48 
 

 
 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa: 

“Saya tidak tahu perbedaan setiap volume dari DDC karena sejak awal 

saya mengklasifikasi itu menggunakan edisi terjemahan yang cuma satu 

buku tidak ada pembagian volumenya.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, informan II, dan 

informan III pedoman yang dipakai dalam menentukan klasifikasi yaitu DDC 

edisi ringkas. DDC versi asli memiliki empat volume, tetapi DDC yang paling 

sering dipakai pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar adalah versi ringkas yang tidak memiliki pembagian volume. 

e. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai tabel 1 sampai tabel 6 DDC 

Pada DDC edisi terbaru (DDC edisi 23) terdapat tabel-tabel pembantu 

yang dapat ditambahkan ke nomor klas agar menghasilkan nomor klas yang lebih 

khusus. Tabel 1 yaitu subdivisi standard, Tabel 2 berisi daerah geografi, periode 

sejarah dan biografi. Tabel 3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Tabel 3A yang berisi 

subdivisi untuk karya atau tentang pengarang tunggal, Tabel 3B berisi subdivisi 

untuk karya dari satu pengarang, Tabel 3C berisi notasi yang dapat ditambahkan 

dengan tabel 3B, klas 700.4, 791.4, 808-809 jika terdapat perintah. Tabel 4 berisi 

subdivisi bahasa atau rumpun bahasa, Tabel 5 tentang etnik dan kelompok 

bangsa dan tabel 6 tentang bahasa. Sedangkan DDC Ringkas Edisi ke-14 yang 

berbahasa Indonesia hanya memuat empat tabel yaitu tabel subdivisi standard, 

tabel kawasan geografi dan orang, tabel subdivisi sastra, dan tabel subdivisi 

bahasa. 

Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan I pada tanggal 4 April 

2022, mengatakan bahwa:  

“Saya kurang mengetahui tentang tabel-tabel yang ada di DDC.”  
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Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Hanya sedikit yang saya tahu mengenai tabel-tabel pada DDC, itupun 

DDC yang saya maksud adalah DDC edisi terjemahan. Salah satu yang 

paling saya ingat yaitu tabel wilayah yang saya juga sudah lupa itu tabel 

keberapa, jadi kita sisa menggabungkan nomor klasifikasi sebelumnya 

dengan nomor yang ada di tabel, kalau selain itu saya tidak terlau ingat 

karena saya jarang menggunakan tabel.”  

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya tidak tahu maksud dari 6 tabel yang ada pada DDC, biasanya saya 

mengklasifikasi bahan pustaka  tidak memakai tabel.”  

Setiap angka-angka yang terdapat pada tabel DDC tidak dapat berdiri 

sendiri oleh karena itu nomor yang diberikan oleh bagan dapat ditambahkan 

dengan tabel sehingga nomor klas menjadi lebih spesifik. Namun pengelola 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tidak  

menggunakan tabel-tabel pembantu dalam proses mengklasifikasikan bahan 

pustaknya. 

f. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai indeks relatif pada DDC dan 

cara menggunakannya 

Indeks relatif  memuat daftar istilah atau subjek yang disusun berdasarkan 

abjad dapat memudahkan pengelola/pustakawan untuk mencari nomor klas subjek 

yang dicari. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan I pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa:  
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“Indeks berisi daftar subjek dimana kita sebagai pengelola perpustakaan 

dalam proses pencarian nomor klasifikasi bisa melihat indeks ini pada 

proses menentukan nomor klasifikasi. Tapi bisanya saya lebih sering 

menggunakan buku daftar tajuk subjek terlebih dahulu sebelum melihat 

bagan klasifikasi.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Indeks yang berisi daftar istilah atau subjek sangat memudahkan 

pengelola dalam proses pencarian atau penentuan subjek. Tapi meskipun 

demikian, saya lebih sering menggunakan daftar tajuk subjek yang lebih 

lengkap dari indeks DDC ringkas. ” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa:  

“Sejauh ini saya memahami bahwa indeks yang berisi daftar subjek sangat 

memudahkan kita sebagai pengelola dalam menentukan subjek sebuah 

buku. Cara menggunakannya cukup gampang, setelah subjek sudah 

ditentukan, kita bisa langsung melihat indeks untuk mengetahui nomor 

klasifikasi subjek yang kita cari.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengelola perpustakaan 

mengetahui bagaimana cara menggunakan indeks relatif, namun karena DDC 

yang digunakan adalah DDC ringkas dimana indeks yang dimuat juga ringkas. 

Selain menggunakan indeks relatif pada DDC, pengelola perpustakaan juga 

menggunakan buku daftar tajuk subjek untuk membantu menemukan nomor 

klasifikasi subjek yang dicari. 
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g. Langkah-langkah menganalisis subjek 

Analisis subjek merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum 

mengklasifikasi. Kegiatan analisis subjek sangat penting dilakukan untuk 

menentukan tema atau disiplin ilmu tiap bahan pustaka. Sebagaimana wawancara 

peneliti dengan informan I pada tanggal 4 April 2022, mengatakan bahwa:  

“Yang pertama kali harus dilakukan adalah membaca judul bahan 

pustakanya, kemudian lanjut membaca daftar isinya. Biasanya kalau sudah 

baca dua itu kita sudah bisa menentukan subjeknya.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Dalam mengklasifikasi bahan pustaka, langkah-langkah yang harus 

dilakukan pertama kali yaitu membaca bahan pustakanya, tidak perlu 

keseluruhan tapi cukup judul bukunya, kata pengantar dan daftar isi. Kalau 

belum mendapat kesimpulan subjeknya dari membaca ke tiga hal tersebut 

barulah kita membaca isi bukunya. Setelah subjeknya ditemukan, barulah 

kita mencari nomor klasnya.” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 

April 2022, mengatakan bahwa:  

“Pertama-tama kita harus baca judul bukunya, kemudian membaca kata 

pengantar, kemudian baca daftar isinya. Dari situ kita sudah bisa tentukan 

subjeknya.” 

Kegiatan menganalisis merupakan lagkah awal yang harus dilakukan oleh 

pengelola untuk menentukan nomor klas sebuah bahan pustaka. Langah-langkah 

yang dilakukan pengelola perpustaaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar dalam menganalisis subjek yaitu membaca bahan pustaka 

terlebih dahulu, dimulai dari membaca judul buku, kata pengantar, daftar isi, 
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kemudian jika belum bisa menentukan subjeknya maka dilanjutkan dengan 

membaca isi pokok bab per bab. 

h. Langkah-langkah menentukan nomor klasifikasi bahan pustaka 

Kegiatan menentukan nomor klasifikasi bahan pustaka harus dikerjakan 

secara teliti. Untuk menghasilkan nomor klasifikasi yang tepat, 

pengelola/pustakawan harus mengetahui langkah-langkah dalam menentukan 

nomor klasifikasi bahan pustaka. Hasil wawancara peneliti dengan informan I 

pada tanggal 4 April 2022, mengatakan bahwa: 

“Pertama-tama yaitu menentukan subjek bahan pustakanya. Jika sudah 

maka dilanjutkan dengan mencari tajuk subjeknya di buku daftar tajuk 

subjek. Apabila sudah ditemukan maka kita sudah bisa mencari nomor 

klasifikasinya di bagan kasifikasi.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan II pada tanggal 5 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membaca judul atau poin-

poin penting yang dibahas dalam bukunya barulah kita bisa menentukan 

subjek bahan pustakanya. Jadi ketika subjeknya sudah ada maka barulah 

kita mencari tajuk subjeknya dibuku daftar tajuk subjek. Jika subjek 

sudah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah menemukan nomor 

klasifikasi yang paling tepat dengan mencarinya di bagan klasifikasi.” 

Hasil wawancara peneliti dengan informan III pada tanggal 4 April 2022, 

mengatakan bahwa: 

“Langkah yang pertama yaitu menentukan subjek bahan pustakanya. Jadi 

ketika subjeknya sudah ada maka barulah kita mencari tajuk subjeknya. 

Jika subjek sudah ditemukan maka langkah selanjunya adalah 

menemukan nomor klasifikasi yang paling tepat pada bagan klasifikasi.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengelola perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar melakukan kegiatan 

pengklasifikasian melalui beberapa langkah-lagkah. 

2. Penerapan Klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menggunakan sistem 

klasifikasian fundamental dimana setiap bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan 

subjeknya. Kegiatan menyusun bahan pustaka di rak dilakukan setelah melalui tahap 

pengklasifikasian. Setelah menentukan nomor klas, bahan pustaka kemudian diberi 

label yang biasa disebut call number/nomor punggung. Dengan menerapkan sistem 

klasifikasi DDC maka bahan pustaka menjadi lebih tertata sehingga proses pemilihan 

dan pengelompokkan bahan pustaka menjadi lebih mudah bagi 

pengelola/pustakawan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan II pada 

tanggal 5 April 2022, mengatakan bahwa:  

“Klasifikasi DDC diterapkan sejak awal berdirinya perpustakaan. Di sini, 

bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan subjeknya dimana setiap koleksi 

diletakkan di rak secara berjajar dan susun berdasarkan subjek dan nomor 

klasifikasinya. Terdapat 10 rak dimana masing-masing rak diisi oleh 10 

subjek yang berbeda. Selain itu, disini kami juga memberi kode warna pada 

sepuluh kelas utama pada DDC. Kode warna ini diberikan agar kegiatan 

shelving menjadi lebih efisien” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar menggunakan pedoman klasifikasi DDC sejak awal 

berdirinya. Adapun sistem klasifikasi yang digunakan yaitu klasifikasi fundamental. 
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Selain itu, perpustakaan juga memberi kode warna kepada setiap bahan pustakanya. 

Adapun warna-warna yang digunakan adalah sebagai berikut. 

000 Karya Umum Hijau Tua 

100 Filsafat Oranye 

200 Agama Hijau Muda 

300 Ilmu Sosial Merah Jambu 

400 Bahasa Kuning 

500 Ilmu-ilmu Murni Ungu 

600 
Ilmu Terapan 

(Teknologi 
Merah 

700 Kesenian & Olahraga Biru Tua 

800 Kesusastraan Biru Muda 

900 Sejarah & Geografi Kuning 

 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai 

pemahaman pengelola perpustakaan terhadap klasifikasi Dewey Decimal 

Classification (DDC) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. 

1. Pemahaman Pengelola Perpustakaan terhadap Klasifikasi Dewey Decimal 

Classification (DDC) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan jawaban 

informan dan observasi yang peneliti lakukan dan juga didukung oleh teori yang 

terdapat pada bab II menunjukkan bahwa: 
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a. Pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh 

peneliti, pengelola perpustakaan semuanya tidak berlatar belakang pendidikan 

formal ilmu perpustakaan, namun telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

berkaitan dengan perpustakaan. Untuk menjadi seorang pengelola perpustakaan 

memerlukan keahlian atau pemahaman yang baik pada bidangnya. Sesuai dengan 

pendapat Sudjana bahwa pemahaman merupakan hasil dari belajar. 

b. Sumber pengetahuan pengelola perpustakaan mengenai DDC 

Dari hasil penelitian mengenai dimana pengelola perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar mempelajari DDC berdasarkan 

hasil wawancara yakni melalui kegiatan pelatihan dan belajar dengan sesama 

rekan pengelola bahan pustaka. Sesuai dengan pendapat Sudjana yang 

mengatakan bahwa pemahaman adalah hasil dari belajar, sedangkan pengelola 

perpustakaan mengikuti pelatihan yang berlangsung maksimal selama 3 hari 

sehingga dinilai kurang efektif dalam memberikan pemahaman secara mendalam 

kepada para pengelola perpustakaan. 

c. DDC menurut pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, DDC menurut pengelola 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar adalah 

sebuah pedoman yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi 



56 
 

 
 

bahan pustaka. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pemahaman 

pengelola perpustakaan mengenai klasifikasi DDC masih kurang, karena sesuai 

dengan pendapat Arikunto bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang 

mampu menerangkan sesuatu dan hal tersebut belum peneliti dapatkan karena 

pengelola perpustakaan belum mampu menerangkan apa itu DDC secara 

terperinci. 

d. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai perbedaan setiap volume yang 

terdapat pada skema pengklasifikasian DDC 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemahaman pengelola 

perpustakaan mengenai klasifikasi DDC masih kurang karena berdasarkan 

pendapat Arikunto mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan paham apabila 

sudah mampu membedakan sedangkan yang peneliti temukan, pengelola 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Takalar belum mampu 

membedakan isi setiap volume yang terdapat pada skema pengklasifikasian 

DDC. 

e. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai tabel 1 sampai tabel 6 DDC 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemahaman pengelola 

perpustakaan mengenai klasifikasi DDC masih kurang karena berdasarkan 

pendapat Anderson yang membagi pemahaman menjadi tujuh bagian dimana 

salah satunya yaitu mampu menjelaskan (explaining). Peneliti menemukan bahwa 

para informan tidak dapat menjelaskan isi dan cara penggunaan tabel-tabel yang 

terdapat pada DDC. 
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f. Pemahaman pengelola perpustakaan mengenai indeks relatif pada DDC dan 

cara penggunaanya 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemahaman pengelola 

perpustakaan mengenai indeks relatif pada DDC sudah bagus karena sesuai 

dengan pendapat Skemp yang mendefinisikan pemahaman instrumental sebagai 

“knowing rules without reason” dimana peneliti menemukan pengelola 

perpustakaan sudah mengetahui  apa itu indeks dan cara menggunakannya. 

g. Langkah-langkah menganalisis subjek 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemahaman pengelola 

perpustakaan mengenai langkah-langkah menganalisis subjek sudah bagus karena 

sesuai dengan pendapat Skemp yang mendefinisikan pemahaman instrumental 

sebagai “knowing rules without reason” yang artinya pengelola mengetahui 

langkah-langkah yang harus dilakukan. Peneliti menemukan bahwa para 

pengelola sudah mengetahui langkah-langkah menganalisis subjek yang juga 

sesuai dengan pendapat Hamakonda. 

h. Langkah-langkah menentukan nomor klasifikasi bahan pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemahaman pengelola 

perpustakaan mengenai langkah-langkah menentukan nomor klasifikasi bahan 

pustaka masih kurang. Karena menurut Hamakonda dalam menentukan nomor 

klasifikasi sebuah buku dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui indeks 
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atau langsung pada bagan klasifikasi. Kemudian dilihat dari pendapat Skemp 

yang mendefinisikan pemahaman sebagai “knowing rules without reason” yang 

artinya pengelola perpustakaan harus mengetahui bagaimana penggunaan DDC 

dalam proses menentukan nomor klasifikasi sebuah bahan pustaka. Peneliti 

menemuka bahwa langkah-langkah yang dilakukan pengelola perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar belum maksimal sesuai 

dengan pendapat Hamakonda. 

2. Penerapan Klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, penerapan 

klasifikasi DDC di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Takalar sudah 

sesuai dengan prinsip dasar desimal dewey dimana bahan pustaka dibagi, 

dikelompokkan dan disusun kedalam 10 kelas utama. Sistem pengelompokan ini 

disebut juga sistem klasifikasi fundamental dimana setiap bahan pustaka 

dikumpulkan dan disusun berkelompok-kelompok susuai dengan pembagian 

subjeknya, misalnya agama, sejarah dan sastra. Sesuai dengan pendapat Harjanto 

yang mendefinisikan penerapan sebagai kemampuan menerapkan prinsip.  



 

59 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Takalar mengenai isi tiap volume dan tabel pembantu pada volume 

1 DDC masih kurang, begitu pun dengan pemahaman mengenai langkah-

langkah yang ditempuh untuk menentukan nomor klasifikasi juga masih 

kurang. 

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menggunakan 

pedoman klasifikasi Dewey decimal Classification (DDC) ringkas edisi 14 

yang berbahasa Indonsia. Sistem klasifikasi yang diterapkan adalah sistem 

klasifikasi fundamental dimana setiap bahan pustaka dikelompokkan 

berdasarkan subjeknya. Selain itu perpustakaan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Takalar juga menerapkan klasifikasi warna disepuluh 

kelas utama DDC. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah 

kurang optimalnya mutu pelayanan dan tingkat kunjungan pemustaka.  



 

60 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Achmad Nur Akbar. 2019. Tingkat Pemahaman Pemustaka Terhadap Penomoran 

Klasifikasi DDC di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar . (Skripsi) 

Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. 

http://repositori.uinalauddin.ac.id/17638/.  (Diakses 3 Mei 2021) 

Anis Masruri dan Khusnul Khotimah. “Asal Usul Dewey Decimal Classification: 

Melacak Pemikiran Melvil Dewey dalam Organisasi Pengetahuan”.  Al-

Maktabah, vol. 16 (Desember 2017). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-

maktabah/article/view/8091 (Diakses 3 Mei 2021) 

Arikunto, Suharsimi. 2005. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

-------. 2012.  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 6. Jakarta: Asdi 

Mahastya. 

Asmad, Chusnul Chatimah dan Mathar, Taufiq. Peran Pustakawan dalam 

Meningkatkan Kinerja Perpustakaan. Khizanah Al-Hikmah, vol. 3 no. 2 

(2015). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-

hikmah/article/view/960/.pdf (Diakses 2 Juni 2022). 

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2004. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku 

Pedoman, edisi ketiga. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

Habsyi, Sitti Husaebah. 2012. Pengantar Tajuk Subjek dan Klasifikasi. Makassar: 

Alauddin University Press. 

Harjanto. 2001. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hermawan, Rachman. dan Zulfikar Zen. 2010. Etika Kepustakawanan: suatu 

pendekatan terhadap profesi dank ode etik pustakawan Indonesia.  Jakarta: 

Sagung Seto. 

Ibrahim, Andi. 2018. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gunadarma Ilmu. 

Ibrahim, Bafadal. 2011. Pengelolaan  Perpustakaan Sekolah. Yogyakarta: Bumi 

Aksara. 

Jogiyanto Hartono. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan 

Terstrukur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi. 

http://repositori.uinalauddin.ac.id/17638/
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/8091
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/8091
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/960/.pdf
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/960/.pdf


61 
 

 
 

Kementrian Agama RI. 2016. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Haist Sahih. Bandung. 

Mangapeng, Rode Ester Frida. “Peranan Pengelola Perpustakaan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Bagi  Siswa SMP Negeri Empat Manado.” Acta 

Diurna, vol. V no. 3 (2016). 

https://media.neliti.com/media/publications/89910-peranan-pengelola-

perpustakaan-dalam-men.pdf (Diakses 2 Juni 2022). 

Mathar, Quraisy. 2012. Manajemen dan Organisasi Perpustakaan. Makassar: 

Alauddin University Press. 

Miles dan Huberman. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung 

penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. 

Moleong, Lexy. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung 

Mraiyana, Rita. 2010. Pengelolaan Lingkungan Belajar. Jakarta: Kencana. 

Nurul Fadilla. “Komparasi Pemikiran Berwick Sayers dan Marry Mortimer tentang 

Sistem Klasifikasi Perpustakaan”. Jurnal Pustaka Ilmiah, vol 6 no. 2 

(Desember 2020). 

https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/view/46421  (Diakses 4 

Februari 2022). 

Muhsin, dkk. “Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah 

Matematis melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Konsektual”. Jurnal 

Peluang, vol. 2 no.1 (Oktober 2013). http://repositori.upi.edu/id/eprint/56462 

(Diakses 4 Januari 2022) 

Muliyadi, Irvan. 2011. Pengkataloan & Klasifikasi untuk Tenaga Teknis 

Perpustakaan. Makassar: Alauddin University Press. 

Nurfadilah, Andi Nila 2018. Analisis Tingkat Pemahaman Pemustaka Terhadap 

Penggunaan OPAC (Online Public Acces Catalogue) di Perpustakaan Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen Nitro. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar. http://repositori.uim-alauddin.ac.id/13793/ (Diakses 7 

Januari 2022) 

Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya 

Ilmiah. Jakarta: Kencana. 

https://media.neliti.com/media/publications/89910-peranan-pengelola-perpustakaan-dalam-men.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/89910-peranan-pengelola-perpustakaan-dalam-men.pdf
https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/view/46421
http://repositori.upi.edu/id/eprint/56462
http://repositori.uim-alauddin.ac.id/13793/


62 
 

 
 

Perpustakaan Nasional RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 

Rugian, Suzzana N., dkk. 2018. “Motivasi pemustaka untuk Memanfaatkan Koleksi 

Perpustakaan sekolah Tinggi Ekonomi Eben Haezar Manado”. Acta Diurna 

Komunikasi, vol 7 no 3 (2018). 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/.actadiurnakomunikasi/article/view/.19

686/19269 (Diakses 9 januari 2022). 

Sudjana, Nana. 1995. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Shihab, Muhammad Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan dan Keserasian al-

Qur’an. Jakarta: Lentera Hati. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&B). Bandung: Alfabeta. 

----------. 2014. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: 

Alfabeta 

----------. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed 

Methods). Bandung: Alfabeta 

Sutarno NS. 2008. Kamus Perpustakaan dan Informasi. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Suwarmo, Utari. 1987. Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematika Siswa 

SMA Dikaitkan dengan Kemampuan Penalaran Logik Siswa dan Beberapa 

Unsur Proses Belajar-Mengajar. (Thesis) Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. http://repository.upi.edu/id/eprint/56462 (Diakses 4 Januari 2022). 

Syahdan, dkk. “Analisis Penerapan sistem Klasifikasi DDC dalam Pengolahan 

Pustaka.” Jurnal Edukasi Nonformal, vol. 2 no. 1(April 2021). 

https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article /view/1333/519 (Diakses 12 

Desember 2021) 

Syahreni. 2016. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem 

Klasifikasi DDC. (Skripsi) Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/.actadiurnakomunikasi/article/view/.19686/19269
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/.actadiurnakomunikasi/article/view/.19686/19269
http://repository.upi.edu/id/eprint/56462
https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article%20/view/1333/519


63 
 

 
 

Alauddin Makassar. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1150/. (Diakses 3 Mei 

2021) 

Tairas, Towa P. Hamakonda. 2014. Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey.  

Jakarta: Libri. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan  

Wahab. 2008. Tujuan Penerapan Program. Jakarta: Bulan Bintang. 

Widodo H. Wijoyo. “Mengklasifikasi dan Menentukan Tajuk Subjek Bahan 

Perpustakaan”. 2 Mei  2016. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.

ac.id/wp-

content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3Ah

USgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-

ZroZmuvxjXH  (Diakses 5 Mei 2021). 

Wiji Suwarno. 2009. Psikologi Perpustakaan. Jakarta: Sagung Seto. 

----------. 2014. Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan. Jogjakarta: 

sAr-Ruzz Media. 

 

 

 

 

 

  

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1150/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3AhUSgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-ZroZmuvxjXH
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3AhUSgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-ZroZmuvxjXH
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3AhUSgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-ZroZmuvxjXH
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3AhUSgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-ZroZmuvxjXH
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/KLASIFIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjKge6k9Ov3AhUSgOYKHX9pBiAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0-eWCcNOOg-ZroZmuvxjXH


 

 
 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

  



 

 
 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Informan :  

Tanggal wawancara :  

A. Pertanyaan Rumusan Masalah Nomor 1 

1. Apakah anda pernah menempuh pendidikan formal pustakawan (tingkat 

diploma, sarjana/pascasarjana) atau mengikuti pelatihan nonformal seperti 

pendidikan dan pelatihan (diklat), penataran (up grading), symposium, 

seminar, lokakarya, atau kursus, atau pendidikan informal seperti beajar 

dengan sesama? 

2. Dimana anda mempelajari DDC? 

3. Bisakah anda menjelaskan definisi DDC menurut anda? 

4. Bisakah anda membedakan isi tiap volume yang ada pada DDC? 

5. Bisakah anda menjelaskan maksud dan cara penggunaan tabel 1 sampai tabel 

6 yang ada pada DDC? 

6. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud indeks relatif yang ada pada 

DDC dan cara penggunaannya? 

7. Bagaimana proses menganalisis bahan pustaka? 

8. Bisakah anda menjelaskan bagaimana cara anda mencari nomor klasifikasi 

bahan pustaka? 

 



 
 

 
 

B. Pertanyaan Rumusan Masalah Nomor 2 

9. Sejak kapan DDC diterapkan dan bagaimana penerapan DDC di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar? 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

 

(Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar) 

 

(Wawancara dengan Kabid. Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan) 



 
 

 
 

 

(Wawancara dengan Pengelola Perpustakaan) 

 

(Wawancara dengan Pengelola Perpustakaan) 

 

 



 
 

 
 

 

(Buku Terjemahan Klasifikasi Desimal Dewey) 



 
 

 
 

 

(DDC Edisi 22) 

 

(Buku Daftar Tajuk Subjek) 



 
 

 
 

 

(Ruangan Mengklasifiasi Bahan Pustaka) 

 

(Tempat Mengklasifiasi Bahan Pustaka) 
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