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ABSTRAK 

Nama              : Nur Farah Syahidah 

NIM                : 40400119046 

Jurusan          : Ilmu Perpustakaan 

Fakultas         : Adab dan Humaniora 

Judul Skripsi : Pemanfaatan OPAC sebagai Media Temu Kembali Informasi 

di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan OPAC sebagai media temu 
kembali informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan 

OPAC sebagai media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar? dengan beberapa sub masalah, yaitu: 1) Faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi pemustaka memanfaatkan OPAC sebagai media 

temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar?, 

dan 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memanfaatkan OPAC 

sebagai media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

melakukan penggambaran secara mendalam tentang objek yang diteliti. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah pemustaka dan pustakawan. Sedangkan metode 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 

tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemustaka dalam memanfaatkan OPAC sebagai media temu 

kembali di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu 

meningkatkan produktivitas dan efektivitas penelusuran koleksi, serta 

memudahkan aktivitas temu kembali bahan pustaka yang dibutuhkan oleh 

pemustaka tanpa perlu mencari satu persatu pada rak-rak koleksi. Kedua, kendala-

kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan OPAC sebagai media temu kembali 

informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu sering 

kali terjadi gangguan pada jaringan ketika pemustaka menggunakan OPAC, 

kurangnya kemampuan pemustaka dalam melakukan penelusuran melalui OPAC, 

dan ketidaksesuaian informasi antara tampilan di OPAC dengan keberadaan di 

rak-rak koleksi.  

Implikasi penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak perpustakaan untuk mengoptimalisasikan penerapan OPAC di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar demi meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memberikan kepuasan kepada penggunanya. 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan OPAC, Media Temu Kembali Informasi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika berkembangnya teknologi informasi cukup pesat di kalangan 

masyarakat, dimana membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya. Salah satu institusi yang bergerak di bidang informasi adalah 

perpustakaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 tentang perpustakaan sebagai berikut: 

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 
cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dalam sistem yang baku 
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi 
para pemustaka. (Pemerintah Negara RI, 2007: 2). 

Berdasarkan undang-undang di atas, perpustakaan adalah salah satu 

lembaga yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mengelola informasi. 

Fungsi utama dari setiap perpustakaan adalah mengadakan, mengelola, 

menyajikan dan menyebarluaskan informasi kepada pemustaka. (Abidin dan 

Sudirman, 2022: 14). Untuk menjalankan fungsi tersebut, perpustakaan harus 

mengolah dan menata koleksinya sedemikian rupa sehingga informasi yang 

terdapat dalam koleksi tersebut dapat disimpan dan ditemukan kembali secara 

cepat dan akurat dengan bantuan mesin penelusuran yaitu Online Public Access 

Catalogue (OPAC).  

Sutarno dalam Thoriq (2017: 2) mengemukakan bahwa perpustakaan pada 

dasarnya memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu: pertama, mengumpulkan (to 

collect) segala informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi 
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dan masyarakat yang dilayaninya. Kedua, melestarikan, memelihara, dan merawat 

seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam kondisi baik, utuh, layak pakai, dan 

tidak mudah rusak, baik karena faktor pemakaian maupun faktor usianya (to 

preserve). Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap 

dimanfaatkan dan diberdayakan (to make availlable) seluruh koleksi yang 

terhimpun di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh pemakainya.  

Kebutuhan informasi masyarakat mempengaruhi perpustakaan untuk 

menyediakan berbagai macam informasi yang lebih baik untuk mendukung 

lahirnya pengetahuan baru. Seperti halnya perpustakaan yang terdapat 

dilingkungan perguruan tinggi bertujuan untuk mewujudkan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

melakukan kegiatan penelitian, dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat.  

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis perguruan 

tinggi, bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, memelihara, dan 

menyajikan sumber informasi kepada institusi induk khususnya dan civitas 

academica pada umumnya. Kelima tugas tersebut dilaksanakan dengan tata cara, 

administrasi, dan organisasi yang berlaku pada sebuah perpustakaan.  

Salah satu kegiatan dalam pengolahan perpustakaan adalah katalogisasi. 

Menurut Himayah dalam Mardatillah (2018: 17) Katalogisasi adalah proses 

pengambilan keputusan yang menuntut kemampuan menginterpretasikan dan 

menerapkan berbagai standar sehingga hal-hal penting dari bahan pustaka terekam 
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menjadi bentuk katalog. Katalog menurut Noviyanti, dkk. (2022: 86) merupakan 

daftar sistematis yang memuat keterangan bibliografis dari sejumlah buku atau 

media lain yang ada di perpustakaan, dan berfungsi untuk membantu pengguna 

untuk menemukan buku yang sedang dicari melalui nama pengarang, judul buku, 

atau subjek dari buku tersebut. Selain itu, untuk menunjukkan lokasi bahan 

pustaka melalui nomor panggil (call number) atau simbol-simbol angka 

klasifikasi. 

Tersedianya katalog diharapkan para pemustaka dapat memperoleh 

gambaran singkat tentang koleksi perpustakaan yang diolah dan disajikan, baik 

mengenai aspek bibliografis, isi yang terkandung di dalamnya, lokasi atau tempat 

penyimpanannya di perpustakaan, maupun keterangan lain yang dianggap 

penting. Dengan demikian, katalog perpustakaan berfungsi membantu pemustaka 

dalam melakukan penelusuran informasi (information retrieval) di perpustakaan, 

dan inilah yang menjadi tujuan utama dibuatnya katalog perpustakaan.  

Perkembangan dunia perpustakaan saat ini ditunjang dengan 

perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya telah merambah ke 

berbagai bidang. Katalog mengalami metamorfosa menjadi katalog elektronik 

yang lebih mudah dan cepat dalam pencarian kembali koleksi yang disimpan di 

perpustakaan. Teknologi informasi di perpustakaan diterapkan untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka dalam memperoleh berbagai informasi secara cepat, tepat, 

dan akurat. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan kini menjadi tolak 

ukur kemajuan perpustakaan. Semakin canggih dan otomatis kinerja 

perpustakaan, maka semakin maju perpustakaan itu. Hal ini akan memudahkan 
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pemustaka untuk menemukan kembali informasi dari koleksi yang ada di 

perpustakaan. 

Sistem temu kembali informasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

bertujuan untuk menyediakan bahan pustaka kepada pemustaka dalam 

menanggapi kebutuhan informasinya. Penerapan teknologi informasi di 

perpustakaan merupakan wujud dari perubahan layanan. Perubahan ini 

mendorong perpustakaan untuk memodernisasi layanan dan menerapkan 

teknologi informasi dalam aktivitas kesehariannya. Tuntutan perubahan yang 

semakin meningkat ini nampaknya menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk 

memberikan pelayanan terbaik melalui fasilitas teknologi informasi. 

Penerapan OPAC (Online Public Access Catalogue) adalah salah satu 

bukti penerapan teknologi informasi yang ada di perpustakaan sebagai sistem 

automasi dan media temu kembali informasi. Fasilitas tersebut digunakan untuk 

kepentingan pengguna perpustakaan dalam mencari informasi. Menurut Feather 

dalam Bidayasari (2018: 50) “OPAC adalah suatu pangkalan data cantuman 

bibliografi yang biasanya menggambarkan koleksi perpustakaan tertentu”. OPAC 

menawarkan akses secara online ke koleksi perpustakaan melalui terminal 

komputer. Pengguna dapat melakukan penelusuran melalui pengarang, judul, 

subjek, kata kunci, juga menekankan fungsi lainnya dari OPAC yaitu untuk 

menunjukkan keberadaan atau kekayaan koleksi dari suatu perpustakaan tertentu. 

Melalui OPAC, pengguna juga dapat mengetahui lokasi, dan seberapa banyak 

judul, subjek, eksemplar, serta status dari koleksi perpustakaan tersebut.  
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Pada penelitian sebelumnya, dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh 

Ni Made Lila Sri Kamala, dkk. (2018: 1-8) mengemukakan bahwa keberadaan 

OPAC di perpustakaan tersebut sudah efektif dan memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan penggunanya, namun terdapat kendala yang dihadapi oleh penggunanya 

saat melakukan penelusuran di OPAC yaitu koneksi internet yang tidak stabil, 

terdapat perbedaan informasi ketersediaan buku dan perbedaan antara informasi 

penempatan buku di OPAC dengan di rak koleksi perpustakaan. Selain itu, dalam 

sebuah artikel yang ditulis oleh Nafisa Asma Nurul Aulia dan Ilham Asnghari 

(2019: 45-55) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pelayanan OPAC di 

perpustakaan tersebut masih kurang memuaskan. Karena letak buku yang 

seringkali tidak sesuai dengan yang tercantum di OPAC, informasi yang 

didapatkan juga terkadang tidak akurat. 

Keberadaan katalog online atau OPAC akan sangat membantu kinerja 

pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka dalam melakukan 

penelusuran bahan pustaka. Perpaduan antara teknologi database, temu kembali 

informasi dan jaringan internet tersebut menghasilkan sistem temu kembali 

informasi yang  handal di perpustakaan. Bahkan keberadaan OPAC sebagai mesin 

pencari informasi terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi yang dinamis. Di era sekarang ini, kehadiran OPAC sudah banyak 

digunakan di sebuah perpustakaan perguruan tinggi, salah satunya Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan 

perpustakaan perguruan tinggi yang sudah menerapkan sistem automasi 
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perpustakaan dengan program INLISLite. Perpustakaan ini menyediakan fasilitas 

2 (dua) unit komputer sebagai alat bantu temu kembali informasi yaitu OPAC 

dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, terutama mahasiswa dan 

civitas academica yang berada di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar tentang pemanfaatan OPAC, peneliti mendapatkan 

kasus bahwasanya banyak pemustaka yang langsung menuju ke rak koleksi dari 

pada menelusur ke OPAC dan terdapat juga pemustaka yang menggunakan OPAC 

namun masih kesulitan untuk menggunakan mesin penelusuran tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pemanfaatan pemustaka pada 

OPAC yang telah disediakan oleh perpustakaan dalam pencarian informasi yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai pemanfaatan OPAC di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar untuk itu judul yang diangkat pada penelitian ini adalah “Pemanfaatan 

OPAC sebagai Media Temu Kembali Informasi di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka yang menjadi pokok masalah yaitu “Bagaimana pemanfaatan OPAC 

sebagai media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar?”. Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat 

dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:  
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1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemustaka memanfaatkan 

OPAC sebagai media temu kembali informasi di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memanfaatkan OPAC 

sebagai media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemustaka memanfaatkan OPAC sebagai media temu kembali informasi di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.    

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini serta 

menghindari adanya ketidakpahaman, maka penulis memberikan pengertian 

terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam fokus penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

a. Faktor yang mempengaruhi pemustaka menggunakan OPAC 

merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pemustaka (pengguna 

perpustakaan) untuk menggunakan online public access catalogue 

sebagai media untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dalam 

suatu perpustakaan. 

b. Online Public Access Catalogue (OPAC) merupakan alat bantu 

penelusuran informasi secara online sebagai suatu sistem temu kembali 
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informasi berbasis komputer yang digunakan dalam rangka 

memecahkan suatu pertanyaan atau permintaan (query) pengguna 

dalam menelusur koleksi suatu perpustakaan atau unit informasi 

lainnya. 

c. Media temu kembali informasi merupakan sarana layanan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan berfungsi 

untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. 

Jadi, temu kembali informasi merujuk pada suluruh kegiatan yang 

meliputi pembuatan wakil informasi, penyimpanan, pengaturan, 

sampai kepada pengambilan informasi. 

d. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan salah 

satu unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang bermaksud untuk menunjang program 

belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. Bertugas mulai dari 

penghimpunan atau pengadaaan, pengolahan sumber informasi, dan 

kemudian melayankannya kepada segenap warga civitas academica 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan judul dari skripsi ini yaitu “pemanfaatan OPAC sebagai 

media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar” maka penulis menggunakan beberapa referensi yang relevan dengan 

objek penelitian ini. Akan tetapi penulis hanya mengemukakan beberapa referensi 

antara lain: 
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1. Pencarian Katalog dalam Online Public Access Catalog Menggunakan 

Boolean Logic oleh Athanasia Octaviani Puspita Dewi, artikel ini 

membahas bagaimana logika boolean terhubung dengan pangkalan data 

(database) dalam OPAC, sehingga dapat menemukan sesuatu yang terkait 

dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. 

2. Perpustakaan Digital dalam Temu Kembali Informasi dengan OPAC oleh 

Ernawati, artikel ini membahas tentang perubahan pelayanan 

perpustakaan menjadi digital  (sistem terkomputerisasi) merupakan salah 

satu langkah dalam memberikan kemudahan bagi pengguna dalam 

mengakses informasi. 

3. Layanan OPAC sebagai Media Penyedia Informasi yang Efisien di 

Perpustakaan IAIN Tulungangung oleh Nafisa Asma Nurul Aulia dan 

Ilham Asnghari, artikel ini membahas tentang penerapan layanan OPAC 

sebagai media yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari suatu 

informasi di perpustakaan dengan menggunakan metode boolean logic. 

4. Efektivitas Penerapan OPAC (Online Public Access Catalogue) dalam 

Pelayanan Publik di Perpustakaan Muhammad Yusuf Ahmadi oleh Sri 

Ambar Rinah, Diah Siti Utari, Achmad Nuzuli, dan Raja Abumanshur 

Matridi. Artikel ini membahas tentang efektivitas penerapan OPAC 

sebagai alat bantu pencarian yang berfungsi untuk melayani masyarakat, 

dengan mengukur efektivitasnya agar dapat mengoptimalkan fungsinya. 

5. Evaluasi Sistem Temu Kembali Informasi KOHA di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) oleh Arina Faila Saufa dan 
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Jamzanah Wahyu, artikel ini membahas tentang evaluasi kinerja sistem 

aplikasi KOHA untuk diketahui performa dan kualitasnya dalam hal temu 

kembali informasi sehingga dapat memberi kepuasan kepada pemustaka. 

6. Efektivitas Online Public Access Catalog (OPAC) sebagai Sarana 

Penelusuran Sistem Temu Kembali Informasi di Perpustakaan Terpadu 

Politeknik Kesehatan Denpasar oleh Ni Made Lila Sri Kamala, Ni Putu 

Premierita Haryanti, dan I Putu Suhartika, artikel ini membahas tingkat 

efektivitas OPAC sebagai media temu kembali informasi yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kepuasan pemustakanya. 

7. Ketersediaan OPAC sebagai Temu Kembali Informasi pada Taman Baca 

FISIP Universitas Syiah Kuala oleh Rovika Bidayasari, artikel ini 

membahas tentang penggunaan katalog elektronik yang dapat membantu 

pemustaka dalam proses temu kembali informasi yang mereka butuhkan 

dengan cepat dan tepat.  

Dengan demikian dari beberapa referensi yang telah dikemukakan di atas, 

yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada fokus subjek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih merujuk 

pada evaluasi dan efektivitas dari kinerja OPAC yang terdapat pada perpustakaan 

tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemustaka memanfaatkan OPAC sebagai media temu kembali di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemustaka 

memanfaatkan OPAC sebagai media temu kembali informasi di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

memanfaatkan OPAC sebagai media temu kembali informasi di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan, 

khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan OPAC sebagai 

media temu kembali informasi.  

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap 

penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola 

perpustakaan yang bersangkutan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemustaka memanfaatkan OPAC sebagai 

media temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas 



12 
 

 

Muhammadiyah Makassar. Demi meningkatkan kualitas 

pelayanan dan memberikan kepuasan kepada penggunanya. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pihak perpustakaan untuk mengoptimalisasikan penerapan 

OPAC di perpustakaannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemanfaatan Online Public Access Catalogue (OPAC) 

Salah satu kegunaan OPAC adalah untuk temu kembali informasi di 

perpustakaan yang mutakhir dalam upaya melayani kebutuhan informasi 

pemustaka tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui katalog online tersebut 

perpustakaan juga dapat mempromosikan koleksi yang dimilikinya. 

1. Pengertian Online Public Access Catalogue (OPAC) 

OPAC adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses oleh 

pemakai untuk menelusur pangkalan data katalog, untuk memastikan apakah 

perpustakaan menyediakan karya tertentu, untuk mendapatkan informasi 

tentang lokasi penyimpanan koleksi, dan jika sistem katalog dihubungkan 

dengan sistem sirkulasi, maka pengguna dapat mengetahui apakah bahan 

pustaka yang sedang dicari tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam 

(Hartono, 2017: 61). Hal ini sejalan dengan pernyataan Supriyanto dan 

Muhsin (2008: 134) yang mengemukakan bahwa OPAC merupakan fitur yang 

digunakan untuk membantu pengguna menemukan katalog koleksi yang dapat 

dilakukan dengan memasukkan kata kunci berupa judul, pengarang, subjek, 

nomor klasifikasi, dan sebagainya. OPAC juga dilengkapi dengan fitur 

pencarian dasar (simple search), pencarian lanjutan (advance search), 

tampilan detail katalog, dan tampilan ketersediaan koleksi.  

Menurut Rinah, dkk. (2019: 77) OPAC merupakan salah satu katalog 

berbasis teknologi dan informasi, yang tergabung dalam satu database dengan 
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sistem pengolahan, pelayanan, sehingga membentuk suatu sistem yang 

terintegrasi, dimana pengguna dapat menemukan informasi yang ada secara 

langsung melalui penelusuran dengan menggunakan beberapa pendekatan 

seperti pendekatan judul, pengarang, subjek, maupun kata kunci bibliografis. 

Menurut Saleh dan Mustafa dalam Dewi (2018: 292) Katalog online 

atau OPAC adalah sistem katalog perpustakaan dengan memanfaatkan 

perangkat keras komputer yang di dalamnya terdapat basis data yang 

dirancang dan dibuat sendiri menurut kebutuhan perpustakaan tersebut. 

Katalog memuat informasi bibliografis lengkap dari suatu buku mulai dari 

pengarang, judul, edisi, penerbit, deskripsi fisik, untuk memberikan 

kemudahan dalam penelusuran buku atau terbitan-terbitan yang diperlukan 

oleh pemustaka (Suwarno, 2010: 68-69). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa OPAC adalah 

suatu sistem temu kembali informasi berbasis komputer yang berisikan 

informasi bibliografis suatu koleksi yang dapat digunakan oleh pemustaka 

untuk menelusur basis data katalog dan berfungsi sebagai sarana untuk 

memeriksa status bahan pustaka, selain itu pemustaka juga dapat mengetahui 

lokasi penyimpanan koleksi dari suatu perpustakaan. 

2. Perkembangan OPAC dan Automasi Perpustakaan 

Menurut Tedd dalam Hasugian (2003: 4-6) menguraikan 

perkembangan OPAC dan automasi perpustakaan sebagai berikut: 
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a. Tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an  

Tahun 1960-an, sistem penelusuran informasi pada katalog 

perpustakaan dengan menggunakan bantuan komputer secara online 

masih dianggap mustahil untuk terjadi. Kemudian, pada awal tahun 1970-

an beberapa perpustakaan mulai menerapkan komputer untuk 

pengembangan sistem informasi secara internal. 

b. Pertengahan tahun 1970-an 

Pertengahan tahun 1970, komputer mulai digunakan untuk 

melakukan proses peminjaman dan pengembalian koleksi di 

perpustakaan. Pada masa ini juga mulai muncul sistem pengatalogan yang 

dapat dimanfaatkan secara bersama pada berbagai perpustakaan. 

c. Akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an 

Kisaran waktu ini, penggunaan komputer mikro lebih dikenal 

sebab di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengakses secara online 

terhadap penyimpanan file yang digunakan dalam sistem sirkulasi. Pada 

masa ini juga mulai populer sistem penjualan perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software) atau turnkey sistem secara paket. 

d. Pertengahan sampai akhir tahun 1980-an  

Penggunaan OPAC pada masa ini semakin berkembang dan 

pemasok mulai menyediakan sistem yang terintegrasi untuk manajemen 

perpustakaan. Pada masa ini juga sistem OPAC menjadi populer dan 

banyak perpustakaan yang mulai beralih dari penggunaan katalog 
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tradisional ke sistem OPAC, mereka menyediakan anggaran khusus untuk 

pengembangan sistem OPAC tersebut. 

e. Tahun 1990-an  

Mulai nampak perubahan besar yang terjadi pada sistem 

pengelolaaan perpustakaan. Pemasok sistem membuat sistem baru yang 

dapat dijalankan pada sejumlah perangkat keras (hardware). Arsitektur 

dari beberapa sistem yang baru ini, memisahkan perangkat lunak 

(software) menjadi client dan server. Agar client dan server dapat saling 

berhubungan tanpa hambatan, maka dalam protokol komunikasi antar 

client dan server ditetapkan aturan-aturan yang digunakan untuk 

keperluan tersebut. 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan OPAC 

tidak terlepas pada perkembangan automasi perpustakaan. OPAC (Online 

Public Access Catalogue) mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke 

masa, dimulai dari tahun 1960 sampai dengan saat ini. Perkembangan OPAC 

sebagai media temu kembali informasi sangat membantu kinerja pustakawan 

dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.  Penggunaan OPAC juga 

dapat  disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. 

3. Jenis Penelusuran Online Public Access Catalogue (OPAC) 

Penelusuran dengan menggunakan OPAC dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Menurut Rowley dalam Dewi (2018: 293) mengemukakan 

bahwa ada beberapa jenis penelusuran yang dapat dilakukan melalui OPAC 

antara lain: 
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a. Penelusuran dengan merawak / mengacak (browse searching). 

b. Penelusuran dengan memasukkan kata kunci (keyword searching) 

menggunakan satu atau lebih kata. 

c. Penelusuran frase, dengan memasukkan frase dalam kutipan 

d. Penelusuran index-silang, misalnya menelusur lebih dari satu indeks 

dalam pernyataan penelusuran tunggal. 

e. Logika boolean, didukung oleh operator AND, OR dan NOT. 

Sementara itu, menurut Hasugian dalam Aulia dan Ilham (2019: 47) 

menjelaskan tiga jenis penelusuran yang dapat dilakukan melalui OPAC, 

yaitu: 

a. Penelusuran dengan browsing (browse searching). Penelusuran dengan 

teknik browse, yaitu menelusuri dengan memeriksa satu persatu 

cantuman dari dokumen yang ada, proses ini memang akurat, akan 

tetapi membutuhkan waktu yang lama sehingga kurang efisien untuk 

dilakukan. 

b. Penelusuran kata kunci (keyword searching). Penelusuran dengan 

menggunakan kata kunci (keyword) tertentu sebagai query. Kata kunci 

bisa berubah istilah/kata yang dirumuskan secara bebas atau 

kata/istilah baku/standar. 

c. Penelusuran terbatas (limited searching). Penelusuran dengan 

melakukan pembatasan kepada ruas data tertentu, pembatasan 

database tertentu, pembatasan tahun tertentu, pembatasan bahasa, 

negara, dan sebagainya. 
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4. Tujuan Online Public Access Catalogue (OPAC) 

Menurut pustakawan C.A Cutter dalam Suhendar (2007: 2) 

menguraikan tujuan katalog perpustakaan sebagai berikut: 

a. Memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan 

pustaka yang telah diketahui berdasarkan pengarang, judul, atau 

subjeknya secara sepat, tepat, dan akurat. 

b. Menunjukkkan bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan 

oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu atau subjek-subjek 

yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. 

c. Membantu dalam pemilihan bahan pustaka berdasarkan edisi dan 

karakternya (sastra atau berdasarkan topik). 

Sementara itu, menurut Kusmayadi dalam Wijaya, dkk. (2022: 83) 

tujuan penyediaan OPAC yaitu: 

a. Pengguna dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkalan data 

yang dimiliki perpustakaan. 

b. Mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan dan yang harus 

dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi. 

c. Mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. 

d. Mempercepat pencarian informasi. 

e. Dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan 

luas. 
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Jadi, tujuan penyediaan OPAC di perpustakaan adalah untuk 

memberikan kepuasan kepada pengguna dan mempercepat pencarian 

informasi yang tersedia di perpustakaan. 

5. Fungsi Online Public Access Catalogue (OPAC) 

OPAC memiliki fungsi yang beragam dalam proses temu kembali 

informasi di perpustakaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muliyadi 

(2011: 16) fungsi katalog perpustakaan adalah: 

a. Menunjukkan isi koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Katalog 

mencantumkan semua bahan pustaka di perpustakaan. Dalam hal 

katalog induk, perpustakaan menampilkan daftar item bahan pustaka 

yang dimilikinya, serta bahan pustaka dari perpustakaan lain yang 

tersedia untuk pemakai, di mana pemakai dapat memperolehnya 

melalui layanan pinjaman antar perpustakaan. 

b. Membantu pemakai membuat pilihan yang tepat. Informasi terdapat 

dalam katalog memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi 

tentang pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, subjek yang relevan, 

dan format bahan pustaka seperti buku, rekaman video, atau file 

komputer. 

c. Menyediakan akses terhadap item bahan pustaka, baik melalui 

pengarang, judul, ataupun subjek. Tempat atau lokasi  dinyatakan 

dengan huruf dan angka yang disebut dengan nomor panggil. 

Kombinasi huruf dan angka tersebut menunjukkan dengan tepat di 
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mana bahan pustaka disimpan. Dalam katalog induk, kolom lokasi 

juga menunjukkan perpustakaan tempat bahan pustaka berada.  

d. Berfungsi sebagai sumber daya bagi pustakawan yang terlibat sebagai 

bagian pengadakan, pengatalogan, pengawasan inventaris, dan bagian 

referensi. 

Sementara itu, Bafadal (2011: 91) menjelaskan bahwa fungsi OPAC 

adalah: 

a. Katalog berfungsi sebagai “an instrument of communication” (alat 

komunikasi) yang menginformasikan koleksi yang dimiliki suatu 

perpustakaan. Oleh karena itu, katalog merupakan alat komunikasi, 

maka katalog hendaknya berisi bahan-bahan informasi yang akan 

dikomunikasikan, dalam hal ini berupa ciri-ciri buku misalnya judul 

buku, pengarang, edisi, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah 

halaman, dan sebagainya. 

b. Katalog berfungsi sebagai wakil buku. Fungsi ini merupakan 

konsekuensi lanjut dari fungsi pertama. Oleh karena itu, katalog 

memberikan keterangan lengkap tentang ciri-ciri buku, dengan 

membaca katalog dapat secara langsung memperoleh gambaran 

mengenai bukunya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi OPAC yaitu sebagai alat 

komunikasi yang memuat daftar koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan 

dan dapat digunakan sebagai sistem temu kembali informasi oleh pemustaka 
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tentang deskripsi bibliografis suatu bahan pustaka, sehingga pemustaka 

mendapatkan gambaran mengenai isi koleksi yang diinginkan. 

6. Manfaat Online Public Access Catalogue (OPAC) 

OPAC merupakan sarana mutakhir yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemustaka dalam menelusuri koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh 

perpustakaan. Dengan adanya OPAC ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perpustakaan 

terhadap fungsi dan pengembangan ke depannya. Selanjutnya Mathar (2020: 

34-88) juga mengemukakan beberapa manfaat dari penerapan OPAC di 

perpustakaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Membantu pemustaka dalam mencari dan menelusuri tiap-tiap koleksi 

yang dibutuhkan karena dapat mempermudah dan mempercepat 

pencarian pemustaka tanpa harus mencari satu-persatu, dari rak ke-rak 

koleksi. Sehingga dapat menghemat waktunya dalam menemukan 

koleksi yang diinginkan. 

b. Fitur yang dimiliki oleh OPAC merupakan user friendly (mudah 

digunakan), lengkap, dan informasi yang disajikan mutakhir (up-to-

date), dengan begitu pemustaka menjadi lebih terbantu dalam mencari 

informasi. 

c. Selain itu, dengan adanya OPAC yang tentunya bisa diakses dengan 

mudah oleh pemustaka kapan saja dan dimana saja, karena dapat 

mempermudah pengguna dalam mencari koleksi perpustakaan.   
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7. Keunggulan dan Kelemahan Online Public Access Catalogue (OPAC) 

Menurut Hartono (2017: 64-66) keunggulan dari katalog online atau 

OPAC yaitu: (1) Memudahkan pengguna dalam melakukan penelusuran 

informasi; (2) Penelusuran dapat dilakukan dengan kata kunci ke semua ruas, 

menggunakan operator boolean, dan biasanya menawarkan atau menyediakan 

akses yang luas kepada seluruh cantuman bibliografi, sistematis dan 

bervariasi; (3) Mampu menyediakan bantuan bagi pengguna dalam berbagai 

cara dan tingkatan, yang langsung bisa dibaca pada sistem, seperti: bantuan 

temu balik, bantuan bahasa, bantuan menjelajah, dan bantuan arti kata; (4) 

Dapat diakses melalui terminal secara bersamaan pada tempat yang berbeda 

dari dalam atau luar gedung perpustakaan melalui LAN (Local Area 

Networks) dan WAN (Wide Area Networks); (5) Interaktif (komunikasi antara 

komputer dengan pengguna) dalam suatu mode atau cara yang bersifat dialog. 

Adapun kelemahan OPAC, yaitu: (1) Belum semua bahan pustaka 

masuk ke dalam data komputer sehingga pemustaka mungkin saja mengalami 

kesulitan dalam melakukan penelusuran; (2) Bergantung pada aliran listrik. 

Jika listrik mati maka kegiatan penelusuran bahan pustaka akan terganggu 

(Junaedi, 2017: 24). 

7.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan OPAC   

Menurut Fred Davis dalam Monisa (2013: 7-13) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi (OPAC), yaitu:  
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a. Mudah untuk digunakan 

Kemudahan penggunaan OPAC jauh lebih mudah dan cepat 

sehingga akan mengurangi usaha pengguna saat penelusuran koleksi 

dibanding dengan menggunakan katalog manual atau penelusuran koleksi 

tanpa menggunakan katalog. 

Fred Davis memberikan beberapa indikator persepsi kemudahan 

penggunaan sistem informasi yang meliputi: mudah dipelajari, mudah 

dalam penelusuran koleksi, fleksibel dalam penelusuran koleksi di 

perpustakaan mudah untuk dioperasikan, tampilan jelas dan dapat 

dipahami. 

b. Meningkatkan produktivitas 

Penelusuran koleksi melalui OPAC dapat membantu meningkatkan 

produktivitas pengguna dalam teknik pengisian query sebagai keyword 

untuk menemukan judul bahan pustaka yang diinginkan namun sesuai 

dengan judul yang tertera pada OPAC. 

c. Meningkatkan efektivitas 

Dengan adanya sistem automasi perpustakaan diharapkan dapat 

membantu pekerjaan pustakawan maupun pemustaka menjadi lebih cepat 

dan mudah. OPAC merupakan katalog yang di program ke dalam sebuah 

sistem informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk pelayanan 

kepada pemustaka seefisien dan seefektif mungkin dengan bantuan 

komputer dengan tujuan mempermudah dan mempercepat waktu 

pengguna dalam penelusuran bahan pustaka di rak koleksi. 
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B. Media sebagai Sumber Informasi 

OPAC merupakan media yang disediakan oleh perpustakaan sebagai 

sistem temu kembali yang mencakup serangkaian proses yang diawali dengan 

pembuatan wakil informasi (representation) sampai kepada pengambilan (access) 

koleksi. Sistem temu kembali informasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk 

mengidentifikasi kemudian memanggil suatu dokumen dari suatu simpanan (file) 

sebagai jawaban atas permintaan pengguna. Dengan menggunakan OPAC dapat 

membantu pengguna untuk menemukan kembali informasi yang diinginkan, hal 

ini disebabkan karena teknologi komputer mampu mengolah data dengan cepat.  

1. Pengertian Media Temu Kembali Informasi 

Menurut Hasugian dalam Saufa dan Wahyu (2017: 141) sistem temu 

kembali informasi adalah proses untuk mengidentifikasi kecocokan diantara 

permintaan pemakai dengan istilah indeks suatu dokumen, kemudian 

mengambil dokumen dari database sebagai jawaban atas permintaan tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan (Ernawati, 2018: 113) bahwa sistem temu 

kembali informasi adalah proses identifikasi kecocokan, representasi, 

penyimpanan, pengambilan dan penelusuran dokumen yang relevan dengan 

kebutuhan informasi pemakai.  

Menurut Kamala, dkk. (2018: 3) media temu kembali informasi adalah 

suatu teknologi yang berguna untuk menunjang pencarian informasi pada 

sebuah sistem secara otomatis, terstruktur dan terindeks dalam menelusuri 

informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.  



25 
 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media temu 

kembali informasi merupakan media interaksi antara pemakai (user) dengan 

sistem dalam melakukan penelusuran dokumen yang relevan pada suatu 

pangkalan data (database)  untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.  

2. Tujuan Media Temu Kembali Informasi 

Menurut Andi Ibrahim dalam Bilowo (2018: 4) tujuan media temu 

kembali informasi yaitu untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dalam 

satu atau lebih domain pengetahuan dan disajikan dengan cepat kepada 

pengguna. Secara teknis, istilah yang dirumuskan dalam bentuk query dapat 

dibandingkan dengan istilah indeks yang terdapat dalam dokumen untuk 

menemukan dokumen yang relevan. Pengambilan dokumen yang relevan dari 

sistem penyimpanan koleksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna, dan terpenuhinya persyaratan pengguna merupakan tolak 

ukur keberhasilan sistem temu kembali informasi.  

Selanjutnya Lancaster dalam Saufa dan Wahyu (2017: 142) 

menguraikan tujuan sistem temu kembali informasi, sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis isi sumber informasi suatu dokumen, 

b. Mempresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk ditemukan dengan pernyataan pengguna, 

c. Mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan 

dalam database (pangkalan data), 
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d. Mempresentasikan pernyataan pengguna dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan dengan sumber informasi yang 

terdapat dalam pangkalan data perpustakaan, 

e. Menemukan informasi yang relevan, dan 

f. Menyempurnakan kerja sistem berdasarkan umpan balik yang 

diberikan oleh pengguna. 

3. Fungsi Media Temu Kembali Informasi 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kent dalam Musrifah (2018: 24) 

fungsi utama sistem temu kembali informasi adalah: 

a. Untuk mengidentifikasi sumber informasi relevan sesuai dengan minat 

dari kelompok pemakai. 

b. Menganalisis isi dokumen (sumber informasi). 

c. Mewakili isi dari sumber informasi yang dianalisis dalam suatu cara 

yang sesuai untuk mencocokkan pernyataan (query) pemakai. 

d. Menganalisis pernyataan (query) pemakai dan merepresentasikannya 

dalam bentuk yang cocok agar sesuai dengan pangkalan data. 

e. Mencocokkan istilah penelusuran dengan database penyimpanan 

informasi. 

f. Menemukan kembali informasi yang relevan. 

g. Menyempurnakan unjuk kerja sistem berdasarkan umpan balik  dari 

pemakai. 

Berdasarkan fungsi di atas, sistem temu kembali informasi dapat 

dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: permintaan (query) dari pemakai, 
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dokumen atau sumber infomasi, dan fungsi pencocokan. Sumber informasi 

dalam sistem direpresentasikan sebagai pendekatan pencarian dengan istilah 

indeks. Sedangkan query (permintaan) merupakan rumusan dari suatu 

pertanyaan yang dimasukkan ke sistem. Dan fungsi pencocokan 

mempertemukan antara sumber informasi yang disimpan dalam sistem dengan 

permintaan pemakai.  

C. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

1. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Menurut Lasa Hs (2016: 18) perpustakaan perguruan tinggi adalah 

perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan perguruan tinggi 

(universitas, institut, sekolah tinggi, akademi) yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi sivitas akademika dan masyarakat umum yang dikelola 

secara profesional. 

Sedangkan Sendrian dan Lailaturrahmi (2019: 53) mengemukakan 

bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu alat ukur yang 

dipakai dalam penentuan keberadaan suatu universitas ataupun sekolah tinggi 

karena keberadaannya yang menentukan, menjembatani kebutuhan mahasiswa 

akan informasi dengan pengajar atau dosen yang mengarahkan dan 

membimbing mahasiswa, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi jantung 

sebuah perguruan tinggi namun berkembang menjadi pusat pembelajaran.  

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di perguruan 

tinggi dengan cara menghimpun, menyimpan, dan memelihara koleksi untuk 
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dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu, kemudian 

mendayagunakannya kepada segenap sivitas akademika yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan perguruan tinggi dalam lembaga 

pendidikan formal dikelompokkan sebagai sarana pendukung kegiatan 

pendidikan sekaligus sebagai unit penunjang dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 24 

tentang perpustakaan perguruan tinggi:  

a. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan 

Standar Nasional Pendidikan;  

b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, 

baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi 

untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat;  

c. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi;  

d. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan 

perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna 

memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional 

perpustakaan. (Pemerintah Negara RI, 2007: 15). 

 

2. Tugas Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Tujuan perpustakaan perguruan tinggi yaitu mengatur kebijakan dan 

melaksanakan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah, dan merawat bahan 

pustaka kemudian melayankannya baik bagi civitas academica maupun 

masyarakat luar kampus. Sebagaimana yang dikutip oleh Prayitno dan 

Masrurah (2022: 9) dalam pedoman umum pengelolaan koleksi perpustakaan 

perguruan tinggi, tugas perguruan tinggi yaitu:  
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a. Mengikuti perkembangan kurikulum serta perkuliahan dan 

menyediakan koleksi yang dibutuhkan untuk pengajaran atau proses 

pembelajaran;  

b. Menyediakan literatur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-

tugas dalam rangka studi;  

c. Mengikuti perkembangan mengenai program-program penelitian yang 

diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi induknya dan 

berusaha menyediakan literatur ilmiah dan literatur lain yang 

dibutuhkan bagi peneliti;  

d. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan-terbitan yang baru 

baik berupa tercetak maupun elektronik;  

e. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan pemustaka mengakses 

perpustakaan lain maupun berbagai basis data melalui jaringan lokal 

(intrarnet) maupun global (internet) dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan informasi yang diperlukan. 

3. Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Tujuan perpustakaan perguruan tinggi menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) dalam Fatmawati (2013: 93) adalah menyediakan materi 

perpustakaan dan akses informasi bagi pengguna untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Menurut Sulistyo-Basuki dalam Ibrahim (2015: 38) tujuan 

perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 
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a. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat perguruan tinggi, seperti 

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. 

b. Menyediakan bahan pustaka rujukan untuk semua jenjang program 

yang terdapat dalam perguruan tinggi, misalnya program diploma, 

sarjana, magister, dan doktor. 

c. Menyediakan ruang belajar yang nyaman untuk masyarakat 

pemakainya. 

d. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna kepada pemustakanya. 

e. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak hanya terbatas pada 

lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga industi lokal yang 

berada di sekitarnya. 

f. Menyediakan jasa literasi informasi kepada pemustakanya. 

Dari pendapat di atas jelas tergambar bahwa perpustakaan perguruan 

tinggi memiliki tujuan sebagai sarana pemenuhan informasi bagi penggunanya 

yaitu mahasiswa dan civitas academica dalam memenuhi kebutuhan mereka 

akan informasi untuk keperluan pendidikan dan penelitian. 

4. Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Fungsi utama perpustakaan perguruan tinggi adalah menunjang proses 

pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 

menyediakan koleksi tercetak maupun elektronik (Muliyadi, 2013: 3). 

Selanjutnya menurut Fatmawati (2013: 94) fungsi perpustakaan 

perguruan tinggi yaitu: 
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a. Pusat dokumentasi dan pusat sumber belajar dalam mendukung Tri 

Dharma Perguruan Tinggi; 

b. Lembaga pengelola sumber-sumber informasi; 

c. Lembaga pelayanan dan pendayagunaan informasi; 

d. Wahana rekreasi berbasis ilmu pengetahuan; 

e. Lembaga pendukung pendidikan (pencerdas bangsa); 

f. Lembaga pelestari khasanah budaya bangsa. 

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perpustakaan perguruan tinggi memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk 

meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka. (Perpustakaan 

Nasional RI, 2017: 12). Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar, perpustakaan tersebut memanfaatkan 

Online Public Access Catalogue sebagai sarana penunjang kebutuhan 

informasi pemustakanya.  

D. Integrasi Keislaman 

Sebagaimana dalam penelitian ini membahas tentang online public access 

catalogue yang digunakan sebagai media temu kembali informasi di perpustakaan 

dengan tujuan untuk membantu pengguna menemukan kembali informasi yang 

dibutuhkan dan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi 

penggunanya. Jadi, ketika mendapatkan suatu informasi harus melalui upaya 

klarifikasi dari berbagai sumber yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

valid.  
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1. Perspektif Al-Qur’an tentang Informasi 

Dalam konteks informasi Allah Swt. menjelaskan dalam QS. Al-

Hujurat/49: 6 sebagai berikut:   

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بَِِهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَ عَلْتُمْ 
 نََدِمِيَن﴿٦﴾

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 
kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), 
yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Departemen Agama 
RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 2017: 516). 

 

Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam 

kehidupan sosial sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi 

penerima dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya 

haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak 

dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. 

Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya 

menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula yang sebaliknya. Oleh karena 

itu, berita yang diterima harus disaring, untuk menghindari seseorang 

melangkah tidak dengan jelas atau dalam ayat di atas bi jahalah (tidak 

mengetahui). Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan 

langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari jahalah 

(kebodohan). (Shihab, 2002: 238).  

Allah Swt. memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang 

dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, hingga tidak 

seorang pun yang memberi keputusan berdasarkan orang fasik tersebut, di 
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mana pada waktu itu dia (orang fasik tersebut) berpredikat sebagai seorang 

pendusta dan sering berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan 

keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti mengikutinya dari 

belakang. Padahal Allah Swt. telah melarang untuk mengikuti jalan orang-

orang yang berbuat kerusakan. (Syaikh, 2008: 114). 

Berdasarkan kandungan ayat di atas menunjukkan bahwa pada 

dasarnya manusia membutuhkan suatu informasi yang valid, dan juga 

menerangkan bahwa ketika seseorang mendapat sebuah informasi maka harus 

lebih teliti agar terhindar dari informasi yang tidak benar (hoaks).  

2. Perspektif Hadis tentang Informasi 

Ayat di atas juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Saw. yang 

diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Syarah Shahih Al-Bukhari: 

 

ثَنِِ ابْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ أَنَّ عَ  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَََ قَالَ أَخْبَ رَنََ نََفِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّ ائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِّ حَدَّ
ئًا لََ تَ عْرفِهُُ إِلََّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لََ تَسْمَعُ شَي ْ ُ صَلَّى اللََّّ تََّّ تَ عْرفَِهُ وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَالََ } فَسَوْفَ يَُُا سَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَ قُلْتُ أَوَلَيْسَ يَ قُولُ اللََّّ
اَ ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ  نوُقِشَ الِْْسَابَ يَ هْلِكْ حِسَابًً يَسِيراً { قَالَتْ فَ قَالَ إِنََّّ  

 

Artinya: 

Sa‟id bin Abi Maryam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
Naafi‟ bin Umar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi 
Mulaikah telah menyampaikan kepadaku, bahwasanya apabila „Aisyah 
istri Nabi SAW mendengar sesuatu yang tidak ia pahami maka ia akan 
menanyakan perkara tersebut hingga ia memahaminya. Sesungguhnya 
Nabi SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang dihisab maka ia akan 
disiksa.” Aisyah berkata, “Aku bertanya kepada beliau, “Bukankah 
Allah SWT berfirman: “Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 
yang mudah” (QS. Al-Insyiqaaq: 8). Rasulullah SAW menjawab, 
“Maksud ayat itu hanya ditampakkan saja dihadapannya. Tetapi jika 
hisab dilakukan dengan teliti maka ia pasti celaka.” (Al-Utsaimin, 2016: 
412).  
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Hadis di atas menunjukkan bolehnya menanyakan sesuatu yang masih 

belum dimengerti kepada seseorang yang menyampaikan informasi, agar 

informasi yang diterima benar-benar valid. Faidah lain dari hadis tersebut 

adalah, terkadang suatu kata dipakai untuk makna yang tidak sesuai dengan 

makna kontekstualnya. Kata “hisab” pada asalnya berarti pemeriksaan. Tetapi 

dalam hadis ini Nabi Saw. telah menafsirkan sendiri bahwa yang dimaksud 

dengan hisab adalah pemaparan. Amalan seorang insan dipaparkan dan 

dibentangkan dihadapannya, lalu ia pun mengakuinya (Al-Utsaimin, 2016: 

415). 

Kedua nash (al-qur‟an dan hadis) di atas menjadi bukti bagaimana 

Islam mengatur agar penyampaian informasi efektif dan tidak merugikan 

kedua belah pihak serta tidak keluar dari koridor penyampai informasi yang 

profesional dan bertanggung jawab. Informasi memiliki peranan besar dalam 

memengaruhi penerimanya, menuntut adanya etika penyampaian informasi 

yang perlu diperhatikan oleh penyampai informasi. 

Seperti halnya pada perpustakaan, OPAC berkedudukan sebagai 

penyampai informasi terkait bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan 

dan pemustaka sebagai penerima informasi ketika melakukan penelusuran 

informasi pada OPAC. Ketersediaan sarana temu kembali informasi tersebut 

meningkatkan kemudahan pengguna untuk mengolah dan menerima informasi 

secara cepat dan tepat. Sehingga pengguna harus memahami teknik 

penelusuran pada OPAC, agar bahan pustaka yang ditemukan benar-benar 
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sesuai dengan keinginannya dan dapat memenuhi kebutuhan informasi 

pemakainya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan melakukan 

penggambaran secara mendalam tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif 

yaitu metode yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan suatu 

kondisi, keadaan, atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

objek atau wilayah yang diteliti. (Arikunto, 2013: 3). Sementara metode kualitatif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek 

alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2009: 9).  

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena masalah 

dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam melalui wawancara 

secara langsung melalui informan mengenai pemanfaatan OPAC (Online Public 

Access Catalogue) di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

sehingga penulis menyelidiki peristiwa, aktivitas, dan proses dalam sekelompok 

individu. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin No. 259 

Makassar. Pemilihan lokasi ini karena merupakan salah satu perpustakaan 

yang menerapkan sistem OPAC dan setelah melakukan observasi awal di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti menemukan 

permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem temu kembali 

informasi diantaranya pemustaka langsung mencari bahan pustaka di rak 

koleksi daripada menggunakan OPAC yang telah disediakan dan terdapat juga 

pemustaka yang menggunakan OPAC namun masih kesulitan untuk 

menggunakan mesin penelusuran tersebut. Sehingga hal tersebut yang 

melatarbelakangi peneliti menetapkan Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar sebagai objek penelitian untuk mengkaji lebih 

mendalam secara ilmiah.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 06 Januari – 06 Februari 2023. 

C. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2013: 172) Sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 
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yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2013 : 22). Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah pemustaka (sebagai informan 

utama) dan pustakawan (sebagai informan pendukung). Dengan jumlah 

informan sebanyak 9 orang yaitu: 7 orang pemustaka dan 2 orang 

pustakawan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadi dan Haryono (2005: 

195) dalam bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan mengatakan bahwa 

“sampel yang baik adalah sampel yang memiliki populasi yang representatif, 

artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi 

secara maksimal walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari 

populasi”. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Jabatan 

1.  Muh. Fakhruddin, S.I.P Pustakawan Bagian Layanan Digital 

2. Mirfayana, S.I.P Pustakawan Bagian Layanan Sirkulasi 

3.  Ardi Mahasiswa Unismuh Makassar 

4. Asiah Rahim Mahasiswa Unismuh Makassar 

5. Fitriani Mahasiswa Unismuh Makassar 

6. Magfiratul Janna Mahasiswa Unismuh Makassar 

7. Nur Husna Mahasiswa Unismuh Makassar 

8. Muh. Rif‟ah Mahasiswa Unismuh Makassar 



39 
 

 

9. Faedatulyani Kadir Mahasiswa Unismuh Makassar 

Sumber: data olahan penulis, 2023. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto, benda-benda lain yang 

memperkaya data primer (Arikunto, 2013: 22).   

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah utama yang dapat dilakukan peneliti 

dalam merealisasikan sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2009: 224). Pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument), 

untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/ subjek 

yang diteliti (Ghony dan Almanshur, 2017: 163).  Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Yin dalam Widodo (2019: 74) menyatakan bahwa observasi 

merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik 

yang tampak (kasat mata) dan guna memeroleh dimensi-dimensi yang baru 

untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Banister dalam Mulyadi, dkk. (2019: 232) wawancara adalah 

suatu percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk 
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memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami 

individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan 

eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan 

melalui pendekatan lain. Jadi, dengan melakukan wawancara, peneliti dapat 

mempelajari lebih lanjut tentang partisipan dengan menafsirkan situasi dan 

fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2009: 

232). 

3. Dokumentasi 

Menurut Widodo (2019: 75) dokumentasi merupakan kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Metode ini 

dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau 

benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif dokumentasi diperoleh dari sumber manusia (human 

resources) melalui observasi dan wawancara. Di samping itu, terdapat pula 

sumber bukan manusia (nonhuman resources), berupa dokumen (tulisan 

pribadi dan dokumen resmi), foto, dan bahan statistik (Ghony dan Almanshur, 

2017: 200). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri. Kedudukan peneliti dalam instrumen penelitian ini menurut 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
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data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009: 222). Adapun 

instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, teknik wawancara yang digunakan adalah semi 

terstruktur, maka pedoman wawancara menjadi acuan pertanyaan pada 

saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. Agar hasil 

wawancara dapat terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan buku 

catatan (notebook), dan kamera. 

2. Catatan observasi, mengadakan pengamatan secara langsung untuk 

mengumpulkan data dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3. Dokumentasi, mengumpulkan data dengan menggunakan alat tulis, laptop, 

dan handphone untuk mengumpulkan data berupa catatan, rekaman suara, 

foto dan dokumen yang dibutuhkan peneliti saat melakukan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan memberikan indikasi atau penjelasan 

terhadap data yang diperoleh, terutama data yang berkaitan langsung dengan 

masalah penelitian. Interpretasi ini menggambarkan sudut pandang peneliti, 

berdasarkan pemahaman teori dan fenomena yang ada di lapangan. Data yang 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan pencatatan dokumen 

dikumpulkan dan dianalisis dengan membuat interpretasi. Proses analisis data 

dalam penelitian kualitatif berjalan bersamaan dengan pengumpulan data (Ghony 

dan Almanshur, 2017:  285-286).  
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Emzir (2010: 129-133) menguraikan proses analisis data dalam model 

Miles dan Huberman yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini dimulai dari 

proses sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang merujuk pada proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara merangkum data yang 

diperoleh, memilih bagian-bagian yang pokok, fokus pada bagian yang 

penting, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

yang diperoleh dari proses reduksi dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian 

disajikan dalam bentuk teks naratif untuk data hasil observasi, transkrip untuk 

data hasil wawancara, bagan, gambar, dan sejenisnya untuk data hasil 

dokumentasi dan observasi.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi di mana seluruh data yang telah 

melalui kedua tahap sebelumnya disimpulkan atau diverifikasi secara 

menyeluruh dan dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji 

credibility, uji transferability, uji denpendability, dan uji confirmability 

(Sugiyono, 2021: 365-373) : 

1. Uji credibility, meningkatkan ketekunan pengamatan, perpanjangan 

pengamatan, dan melakukan triagulasi (pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada untuk keperluan perbandingan terhadap sebuah data). 

2. Uji transferability, pembuatan laporan diharuskan menguraikan secara 

rinci, jelas, sistematik, dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi 

tahu mengenai hasil penelitian. 

3. Uji denpendability, mengaudit keseluruhan aktifitas penelitian dalam 

melaksanakan penelitian mulai dari peneliti menentukan masalah, sampai 

peneliti membuat kesimpulan. 

4. Uji confirmability, menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar 

confirmability.  
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BAB IV 

PEMANFAATAN OPAC SEBAGAI MEDIA TEMU KEMBALI 

INFORMASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MAKASSAR 

A. Profil Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Lembaga perpustakaan dan penerbitan Universitas Muhammadiyah 

Makassar terbentuk pada tahun 1963 yang berpusat di kampus I Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Jl. Ranggong Dg. Romo. Perkembangan 

perpustakaan dan penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar tumbuh 

bersama perkembangan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pada tahun 1985 dibangun kampus II Universitas Muhammadiyah 

Makassar berlokasi di Jl. Bungaya (sekarang Jl. Mappaodang) Makassar. 

Kemudian, pada tahun 1994 didirikan kampus III di Jl. Sultan Alauddin 

Makassar. Seluruh aktivitas pelayanan kampus termasuk perpustakaan yang 

sebelumnya berpusat di kampus I dipindahkan ke kampus III di Jl. Sultan 

Alauddin Makassar. 

Pada tahun 1966 aktivitas pelayanan perpustakan dipindahkan ke 

gedung Ma‟had Al-Birr. Kemudian pada tahun 2001 dipindahkan lagi ke 

lantai dasar gedung rektorat yang sebelumnya digunakan sebagai Masjid 

Sulubussalam Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar berdiri pada 

tahun 1972 yang dikelolah oleh Drs. Arifin Pintjara. Dan pada tahun 1972 
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hingga awal tahun 1986 pelayanan perpustakaan masih sangat sederhana. 

Peningkatan pelayanan mulai dilakukan pada masa kepemimpinan Drs. 

Sanusi A.M., M.Si bersama enam orang staf perpustakaan. Penataan koleksi 

dan upaya peningkatan sarana dilakukan hingga tahun 2002. Pada bulan 

oktober 2002 terjadi peralihan jabatan dari Drs. Sanusi A.M., M.Si ke Drs. 

Sunusi M.M., M.Pd.I sampai tahun 2016, selama periode ini pelayanan 

perpustakaan semakin dimaksimalkan. Kemudian dilanjutkan oleh Nursinah, 

S.Hum hingga sekarang dengan jumlah 8 orang staf perpustakaan.  

Pada tahun 2013 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar direhap dengan luas ruangan sebesar 552 m3, ruangan tersebut 

dijadikan sebagai aktivitas perpustakaan seperti membaca, pembelajaran, 

peminjaman, pengembalian, dan bebas pustaka.  

Pada tahun yang sama pula, pimpinan perpustakaan saat itu merintis 

penggunaan program perpustakaan SIPISIS, kemudian pada tahun 2015 

beralih menjadi SIMPUS (Sistem Informasi Perpustakaan). Dilanjutkan 

pimpinan berikutnya merintis penggunaan program INLISLite pada tahun 

2018 sampai saat ini. Online Public Access Catalogue (OPAC) baru 

diterapkan pada saat menggunakan progaram INLISLite yaitu pada bulan 

Februari 2020 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.  
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2. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

a. Visi:  

Menyiapkan sumber belajar, informasi, dan penelitian untuk 

pengembangan insan beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beramal 

ilmiah, dan berilmu amaliah. 

b. Misi:  

1) Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk 

pengembangan pembelajaran yang unggul, inovatif, percaya diri, 

dan produktif; 

2) Melestarikan, mengembangkan, dan menemukan ilmu 

pengetahuan, teknologi yang unggul, dan terpercaya pada tahun 

2024; 

3) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

kemaslahatan umat manusia secara lahiriyah dan batiniyah; dan 

4) Mempersiapkan insan yang bertaqwa dan berakhlak mulia dengan 

amal ilmiah dan ilmu amaliah.    

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar berjumlah 12 (dua belas) orang dengan nama dan jabatan serta 

latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 
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Tabel 2 

Pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

No. Nama  Jabatan 

1.  Nursinah, S.Hum., M.I.P Kepala Perpustakaan 

2.  Naspiah Mantang, SE KTU 

3.  Nuraeni Administrasi 

4.  Nurul Hidayat, S.I.P Pengolahan Bahan Pustaka 

5.  Mirfayana, S.I.P Layanan Sirkulasi 

6.  Marzuki Makmur Ali, S.Pd.I., M.Pd.I Layanan Referensi 

7.  Jumriati, S.Pd Layanan Jurnal 

8.  Muh. Fakhruddin, S.I.P Layanan Digital 

9.  Adhayati Thaief, S.Kep Layanan Koleksi Berkala 

10.  Rasyidi Mahmud, S.E Layanan Digital 

11.  Ibrahim, S.Hut Layanan Digital 

12.  Abu Bakar Hs Layanan Sirkulasi 

Sumbar: data Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa saat ini 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dikelola oleh 12 orang, 

4 orang dengan latar belakang pendidikan perpustakaan dan 8 orang lainnya 

berlatar belakang pendidikan bukan perpustakaan. 

4. Struktur Organisasi  

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri 

sendiri, akan tetapi tetap berada di bawah naungan struktur Universitas 
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Muhammadiyah Makassar.  Semua kebutuhan harus melalui rektor sebagai 

pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Adapun struktur organisasi Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi dan wewenang Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar merupakan sub-bagian dalam lingkungan universitas, dimana 

perpustakaan tersebut berfungsi memberikan jasa layanan informasi kepada 

civitas akademika melalui koleksi yang dimilikinya. 

Secara organisatoris Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, mengembangkan beberapa tugas pokok seperti apa yang tertuang 

dalam pedoman organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun 

tugas tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Sebagai alat, tempat belajar mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Makassar; 

b. Merawat dan memelihara bahan pustaka; 

c. Menginventarisasi bahan pustaka; 

d. Membuat daftar pengunjung; 

e. Membuat daftar peminjaman, pengembalian buku dan lain-lain yang 

dianggap penting. 

5. Koleksi Perpustakaan 

Jumlah koleksi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

No. Jenis Koleksi Judul Eksemplar 

1.  Buku Teks 64.022 21.983 

2.  Buku Fiksi 35  105 

3.  Buku Non Fiksi 63.987          21.878 

4.  Koleksi Digital 2.919              3.880 

5.  Buku Referensi              109                842 

Jumlah 67.050 26.705 

Sumber: data Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beragam 

koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Adapun yang termasuk koleksi digital yaitu: e-journal, e-book. 
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Sedangkan buku teks dalam tabel tersebut terbagi menjadi dua yaitu buku 

fiksi dan buku non fiksi. Dan yang termasuk buku referensi yaitu: kamus, 

ensiklopedi, indeks, direktori dan sumber biografi. 

6. Jadwal Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

Adapun jadwal pelayanan di Perpustakaan Universitas 

Muhammdiyah Makassar adalah sebagai berikut: 

a. Senin – Kamis : 

1) Jam 08.00-17.00 

2) Jam 12.00-13.00 Istirahat 

b. Jum‟at : 

1) Jam 08.00-17.00 

2) Jam 11.30-13.30 Istirahat 

c. Sabtu : 

1) Jam 08-17.00 

2) Jam 12.00-13.00 Istirahat 

Sistem layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

yaitu sistem layanan terbuka dimana setiap pengunjung yang datang ke 

perpustakaan boleh mencari sendiri koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan 

sesuai dengan keinginannya. 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemustaka Memanfaatkan Online 

Public Access Catalogue sebagai Media Temu Kembali Informasi di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

OPAC merupakan sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara 

umum dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk menelusuri data bibliografis 

suatu koleksi serta memastikan apakah suatu perpustakaan menyimpan karya 

tertentu. Selain itu, untuk mendapat informasi tentang lokasi penyimpanan 

koleksi, dan apabila sistem katalog dihubungkan dengan sistem sirkulasi, maka 

pengguna dapat mengetahui status ketersediaan koleksi. Dengan kata lain, 

pemanfaatan OPAC di perpustakaan amat sangat dibutuhkan karena dapat 

membantu pemustaka dalam menelusuri bahan pustaka yang diinginkan,  

sebagaimana pemanfaatan OPAC yang dilakukan oleh pemustaka di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun awal mula penggunaan OPAC 

tersebut, bertepatan dengan penerapan progaram INLISLite yaitu pada bulan 

Februari 2020. Sebagaimana pada hasil wawancara dengan Informan II 

mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya OPAC sudah ada sejak tahun 2018 bersamaan dengan 

penerapan program INLISLite, tapi pada tahun itu belum maksimal 

digunakan karena belum terdata semua buku dan  pada bulan februari 

2020 baru terinput semua buku di OPAC, jadi pada bulan itu juga baru 

maksimal digunakan OPACnya” (Wawancara Informan II, 13 Januari 

2023). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar maka dapat diketehui faktor-

faktor yang mempengaruhi pemustaka dalam memanfaatkan online public access 

catalogue adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan produktivitas penelusuran koleksi 

Sebagaimana pada teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu 

menurut Fred Davis dalam Monisa (2013) menyatakan bahwa salah satu 

faktor pemanfaatan OPAC adalah meningkatkan produktivitas. Jadi, 

penelusuran koleksi melalui OPAC dapat membantu meningkatkan 

produktivitas penggunanya dalam teknik pengisian query sebagai keyword 

untuk menemukan judul bahan pustaka yang diinginkan namun sesuai dengan 

judul yang tertera pada OPAC. Karena OPAC merupakan sistem informasi 

yang menyimpan data-data koleksi, banyak koleksi yang memiliki subyek 

yang sama namun judul berbeda, adapun koleksi dengan pengarang yang sama 

namun dengan judul yang berbeda. Sehingga untuk menemukan koleksi pada 

OPAC juga diperlukan kekreatifan dari pengguna untuk memasukkan 

keywords judul buku yang diinginkan sesuai dengan judul-judul yang 

diinformasikan oleh OPAC. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Informan III sebagai berikut: 

“Pada saat saya memasukkan judul buku pada kolom pencarian di 

OPAC judul buku yang saya masukkan tadi sudah sesuai dengan yang 

muncul di OPAC” (Wawancara Informan III, 11 Januari 2023). 

 

Sama halnya dengan pernyataan Informan IV: 

“Judul buku yang saya masukkan sudah sesuai dengan judul buku 

yang muncul pada OPAC nya” (Wawancara Informan IV, 12 Januari 

2023) 

 

Sedangkan Informan V mengemukakan bahwa: 

“Bisa dibilang lebih produktif dibanding penelusuran koleksi 
langsung ke rak-raknya, karena biasa judul buku yang saya ketik 

sudah sesuai dengan buku yang muncul di OPAC, walaupun 

terkadang juga ada buku yang tidak sesuai yang muncul pada hasil 
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pencariannya tapi tetap berkaitan dengan judul buku yang saya cari” 

(Wawancara Informan V, 10 Januari 2023). 

 

Dalam penggunaan OPAC, hal yang diutamakan dan sangat 

mempengaruhi hasil pencarian pengguna adalah kata kunci (keywords). Kata 

kunci memegang peran penting dalam proses pencarian yang dilakukan oleh 

pengguna karena akan menentukan hasil pencarian bahan pustaka pada 

OPAC. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan VI: 

“Kata kunci yang saya masukkan sudah cocok dengan hasil pencarian 

di OPAC jadi dapat meningkatkan produktivitas penelusuran” 

(Wawancara Informan VI, 12 Januari 2023). 

 

Ungkapan di atas juga sejalan dengan Informan VII: 

 

“Dengan menggunakan OPAC itu jadi lebih produktif karena setelah 

memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, langsung muncul 

buku-buku yang berkaitan dengan buku yang saya cari” (Wawancara 

Informan VII, 16 Januari 2023) 

 

Sama halnya dengan ungkapan Informan VIII: 

 

“Kata kunci yang saya masukkan sesuai dengan hasil pencarian 

OPAC yang muncul” (Wawancara Informan VIII, 19 Januari 2023) 

 

Ungkapan yang sama pula dari Informan IX: 

 

“Terkadang juga kalau belum tahu judul dari buku yang saya 

butuhkan biasa langsung masukkan kata kunci sesuai dengan isi 

pembahasan dari buku tersebut jadi setelah muncul hasil pencarian di 

OPAC baru saya pilih buku yang sesuai dengan materi yang saya 

butuhkan” (wawancara Informan IX, 10 Januari 2023). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan OPAC sebagai media 

temu kembali informasi dapat meningkatkan produktivitas pemustaka pada 

saat melakukan penelusuran koleksi, karena setiap kata kunci yang 

dimasukkan pada kolom pencarian OPAC sudah sesuai dengan judul bahan 
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pustaka yang tertera pada OPAC. Adapun cara penelusuran koleksi yang 

sering dilakukan oleh pemustaka adalah dengan memasukkan judul buku dan 

terkadang juga memasukkan nama pengarang dari buku yang dibutuhkan pada 

kolom penelusuran OPAC. 

2. Meningkatkan efektivitas penelusuran koleksi  

Selain itu, Fred Davis dalam Monisa (2013) juga mengemukakan 

bahwa faktor pemanfaatan OPAC yaitu dapat meningkatkan efektivitas. 

Dengan adanya sistem automasi perpustakaan diharapkan dapat membantu 

pekerjaan pustakawan maupun pemustaka menjadi lebih cepat dan mudah. 

OPAC merupakan katalog yang di program ke dalam sebuah sistem informasi 

yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk pelayanan kepada pemustaka 

seefisien dan seefektif mungkin dengan tujuan mempermudah dan 

mempercepat waktu pengguna dalam penelusuran bahan pustaka di rak 

koleksi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Informan III sebagai 

berikut: 

“OPAC bisa mempermudah dan mempercepat waktu saya pada saat 

mencari buku di rak-rak koleksi” (Wawancara Informan III, 11 

Januari 2023). 

 

Ungkapan yang sama dari Informan IV: 

 

“Dengan menggunakan OPAC itu jadi lebih efektif” (Wawancara 

Informan IV, 12 Januari 2023) 

 

Ungkapan yang sama pula dari Informan V: 

“Menggunakan OPAC jadi lebih mempercepat penemuan buku yang 

saya cari” (Wawancara Informan V, 10 Januari 2022) 
 



55 
 

 

Pernyataan ketiga informan di atas sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Yaya Suhendar dalam Septrina dan Manita (2022: 71) yang 

menyatakan bahwa katalog berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada 

pengguna untuk menemukan buku dengan cepat, tepat dan akurat yang telah 

diketahui melalui nama penulis, judul atau subjeknya. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan OPAC dapat meningkatkan efektivitas pemustaka dalam 

melakukan penelusuran koleksi perpustakaan.   

Sedangkan Informan VI mengemukakan bahwa: 

 

“Dapat meningkatkan efektivitas penemuan buku yang kita cari” 

(Wawancara Informan VI, 12 Januari 2023). 

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan VII: 

 

“Dengan menggunakan OPAC itu jadi lebih efektif dibanding 

penelusuran koleksi langsung di rak-raknya” (Wawancara Informan 

VII, 16 Januari 2023) 

 

Ungkapan yang sama dari Informan VIII: 

 

“Penelusuran buku yang saya butuhkan jadi lebih efektif” 

(Wawancara Informan VIII, 19 Januari 2023) 

 

Ungkapan yang pula dari Informan IX: 

 

“Sangat efektif dengan berbagai informasi tentang buku yang 

diinginkan sudah tercantum di OPACnya jadi kita yang belum baca 

bukunya sudah tahu membahas tentang apa buku tersebut” 

(Wawancara Informan IX, 10 Januari 2023)  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan OPAC sebagai media 

temu kembali informasi dapat meningkatkan efektivitas pada saat melakukan 

penelusuran koleksi, karena dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas 

penelusuran sehingga lebih efektif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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Septrina dan Manita (2022: 66) yang menyatakan bahwa tanpa adanya sistem 

temu kembali informasi, pemustaka akan kesulitan menelusuri sumber 

informasi yang ada di perpustakaan. Selain itu, pihak perpustakaan juga akan 

kesulitan menyediakan sumber informasi yang dapat diakses oleh 

pemustakanya, apabila sistem temu kembali informasi yang memadai tidak 

dapat diakses. Oleh karena itu, OPAC adalah salah satu media yang dapat 

digunakan pemustaka untuk menelusuri bahan pustaka secara cepat dan 

spesifik sesuai kebutuhan informasinya.  

3. Memudahkan dalam proses pencarian koleksi  

Fred Davis dalam Monisa (2013) juga mengemukakan bahwa 

kemudahan penggunaan OPAC jauh lebih mudah dan cepat sehingga akan 

mengurangi usaha pengguna saat penelusuran koleksi dibanding dengan 

menggunakan katalog manual atau penelusuran koleksi tanpa menggunakan 

katalog. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan IX bahwa: 

“Menggunakan OPAC itu sangat mempermudah mahasiswa untuk 

mencari koleksi karena dapat mengetahui apakah buku tersebut 

dipinjam atau tersedia” (Wawancara Informan IX, 10 Januari 2023). 

 

Pendapat informan di atas, menggambarkan bahwa dengan 

menggunakan OPAC sangat membantu mahasiswa dalam menemukan 

koleksi, karena melalui OPAC pemustaka dapat mengetahui status 

ketersediaan buku yang akan ia pinjam apakah buku tersebut tersedia di rak 

buku atau sedang dipinjam oleh pengguna lain. 

Sedangkan menurut Informan VI, yaitu: 

“Dengan menggunakan OPAC saya lebih mudah menemukan koleksi 

yang saya butuhkan” (Wawancara Informan VI, 12 Januari 2023) 



57 
 

 

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan III: 

“Mempermudah pencarian suatu buku apalagi sudah ada nomor 

klasifikasi bukunya dan OPAC juga bisa diakses dimana saja” 

(Wawancara Informan III, 11 Januari 2023). 

 

Informan di atas menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

menggunakan OPAC yaitu mempermudah pencarian suatu bahan pustaka 

karena dapat ditelusuri di rak-rak koleksi sesuai nomor klasifikasi buku yang 

tercantum pada OPAC. Selain itu, OPAC juga dapat diakses dimana saja 

walaupun pemustaka berada di luar perpustakaan. 

Pendapat di atas juga senada dengan yang dikemukakan oleh 

informan VIII bahwa faktor yang mempengaruhi menggunakan OPAC 

adalah sebagai berikut: 

“Lebih memudahkan, karena bisa diakses dari rumah tidak perlu lagi 

langsung ke kampus untuk mencari buku di perpustakaan, 

pencariannya juga tidak perlu lagi mencari satu persatu di rak cukup 

ditelusuri di OPAC buku yang diperlukan” (Wawancara Informan 

VIII, 19 Januari 2023) 

Informan di atas menyatakan bahwa dengan menggunakan OPAC 

lebih memudahkan pada saat membutuhkan bahan pustaka karena pemustaka 

tidak perlu lagi mendatangi langsung perpustakaan secara fisik, dengan 

hadirnya OPAC di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

memberikan kemudahan kepada penggunanya karena dapat diakses secara 

online dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu selama 

memiliki jaringan internet.  

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan OPAC karena lebih mudah menemukan literatur 
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yang ia butuhkan dan mempercepat proses temu kembali tanpa perlu 

menelusuri satu persatu di rak-rak koleksi. Seperti yang diungkapkan oleh 

Informan VII: 

“Karena dengan menggunakan OPAC buku yang saya butuhkan lebih 

mudah saya temukan, tanpa harus mencari satu persatu di rak-rak 

koleksi” (Wawancara Informan VII, 16 Januari 2023). 

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan IV, sebagai 

berikut: 

“Yang melatarbelakangi saya untuk menggunakan OPAC itu karena 

OPAC lebih cepat menemukan buku yang saya cari tanpa perlu 

mencari satu persatu di rak-rak buku” (Wawancara Informan IV, 12 

Januari 2023) 

 

Ungkapan yang sama pula dari Informan V: 

 

“Setelah menggunakan OPAC itu, ternyata lebih mudah saya temukan 

buku yang saya cari daripada harus mencari langsung di rak, jadi 

lebih efisien kalau pakai OPAC” (Wawancara Informan V, 10 Januari 

2023) 

 

Dari pernyataan informan di atas, memberikan gambaran bahwa 

faktor yang pempengaruhi pemustaka menggunakan media temu kembali 

tersebut karena dengan menggunakan OPAC maka lebih mempermudah dan 

mempercepat aktivitas pemustaka dalam menemukan koleksi yang 

dibutuhkan tanpa harus membuang-buang waktu untuk menelusuri satu 

persatu buku yang mereka butuhkan di rak-rak koleksi dan setelah 

menelusuri di OPAC pemustaka langsung menuju rak koleksi yang sesuai 

dengan nomor klasifikasi pada buku yang ia cari. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Dewi (2018: 292) yang mengemukakan bahwa OPAC dirancang 

untuk mempermudah pengguna, baik itu pemustaka maupun pustakawan agar 
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dengan mandiri mencari dan menelusuri tiap-tiap koleksi yang ada di 

perpustakaan. Oleh karena itu, OPAC dijadikan sebagai alat penghubung 

penelusuran informasi antara pengguna dan koleksi di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Selanjutnya Fred Davis dalam Monisa (2013) memberikan beberapa 

indikator kemudahan penggunaan OPAC yang meliputi: 

a. Mudah dipelajari dan dioperasikan 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan III dan IV 

bahwa OPAC mudah dipelajari dan dioperasikan adalah sebagai berikut: 

   “Mudah untuk dioperasikan dan tidak begitu sulit ketika  

dipelajari karena fitur OPAC yang mudah dipahami” 

(Wawancara Informan III dan IV, 12 Januari 2023)  

 

Informan VI mengemukakan bahwa: 

 

   “OPAC mudah dipelajari dan mudah saya pahami pada saat 

ditunjukkan sama pustakawannya terkait cara penelusuran di 

OPAC” (Wawancara Informan VI, 16 Januari 2023)  

 

Sedangkan menurut Informan VII: 

 

   “Dengan menggunakan OPAC jadi lebih cepat menemukan buku 

yang saya butuhkan, selain lebih efisien OPAC juga mudah  

untuk dipelajari” (Wawancara Informan VII, 16 Januari 2023)  

 

Ungkapan yang sama dari Informan V dan VIII:    

 

“Tidak sulit untuk dipelajari apalagi kalau kita sudah sering 

mengaksesnya” (Wawancara Informan V dan VIII, 19 Januari 

2023)  

 

Sedangkan Informan IX mengemukakan bahwa:   

 

 “OPAC kurang lebih sama dengan cara mengakses beberapa 
laman penelusuran artikel jurnal yang biasa saya temui sehingga 

jika mengakses OPAC menjadi lebih mudah tanpa harus 
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mempelajari lebih dalam lagi cara penggunaannya” (Wawancara 

Informan IX, 10 Januari 2023)  

 

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Online Public Access Catalogue (OPAC) merupakan alat bantu 

penelusuran yang mudah dipelajari karena pada tampilan beranda OPAC 

tersebut memiliki fitur bantuan yang berisi cara mengoperasikannya, 

sehingga pemustaka tidak kesulitan untuk mengakses OPAC tersebut. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathar (2020) yang menyatakan 

bahwa fitur yang dimiliki oleh OPAC merupakan user friendly (mudah 

digunakan), lengkap, dan informasi yang disajikan mutakhir (up-to-

date), dengan begitu pemustaka menjadi lebih terbantu dalam mencari 

informasi.  

b. Tampilan jelas dan dapat dipahami 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan III bahwa 

tampilan OPAC jelas dan mudah dipahami adalah sebagai berikut: 

   “OPAC mudah digunakan karena tampilannya sederhana 

sehingga mudah saya pahami” (Wawancara Informan III, 11 

Januari 2023)  

 

Ungkapan yang sama dari Informan IV dan V: 

 

   “Tampilan pada OPAC mudah dipahami karena desain yang 

digunakan jelas dan menarik” (Wawancara Informan IV dan V, 

12 Januari 2023)  

 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Informan VIII dan VI: 

 

  “Komponen warna dan penggunaan teks pada OPAC menurut 

saya cukup menarik untuk dipandang dan mudah untuk saya 
pahami” (Wawancara Informan VIII dan VI, 12 Januari 2023) 

 

Sedangkan menurut Informan VII dan IX bahwa: 
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  “Tampilannya jelas dengan background yang menarik karena 

menampilkan setiap ada koleksi terbaru di perpustakaan” 

(Wawancara Informan VII dan IX, 10 Januari 2023) 

 

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa OPAC Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 

memiliki tampilan yang jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya 

dengan desain yang sederhana memudahkan pemustaka untuk membaca 

detail informasi yang tertulis pada OPAC. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Monisa (2013) bahwa OPAC memiliki peran penting 

dalam memberikan kemudahan dalam penelusuran koleksi di OPAC, 

untuk itu tampilannya harus jelas dan menarik.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa pemanfaatan OPAC di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan 2 (dua) macam media 

penelusuran, yaitu: 

1) Penelusuran OPAC melalui komputer 

 
Gambar 4.1. Tampilan OPAC Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar 
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Gambar 4.2. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi menggunakan 

OPAC pada komputer yang telah disediakan  

 

Pemustaka melakukan penelusuran OPAC melalui perangkat 

komputer yang telah disediakan oleh perpustakaan. Namun, 

penggunaan komputer terkadang kurang maksimal digunakan oleh 

pemustaka karena pihak pengelola perpustakaan hanya mengaktifkan 

komputer tersebut ketika ada permintaan dari pemustaka. Sebagaimana 

dari hasil wawancara dengan Informan I yang mengemukakan bahwa: 

“Jika jaringan kurang stabil, maka komputer disini hanya diaktifkan 

pada saat ada permintaan dari pemustaka untuk memakainya, 

komputernya tetap diaktifkan setelah pemustaka menggunakan tapi 

tetap menyesuaikan dengan kondisi jaringannya. Disini kami juga telah 

menyediakan banner yang berisi link OPAC yang dapat diakses oleh 

pemustaka, jadi pemustaka tetap bisa mengakses OPAC pada link yang 

tercantum. Jadi, kalau tidak ada kendala pada jaringan OPAC itu tetap 

diaktifkan meskipun belum ada pemustaka yang menggunakan” 

(Wawancara Informan I, 30 Januari 2023).  

 

Pernyataan Informan di atas, menegaskan bahwa pemanfaatan 

OPAC berjalan dengan lancar selama jaringan di perpustakaan stabil  

dan komputer diaktifkan sesuai dengan jadwal pelayanan Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila terjadi gangguan 

pada jaringan perpustakaan maka pemustaka tetap bisa mengakses 
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melalui link yang tercantum pada banner menggunakan smartphone dan 

jaringan pribadi pemustaka. 

2) Penelusuran OPAC melalui smartphone 

 
Gambar 4.4. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi menggunakan 

OPAC pada smartphone 

 

 
 

Gambar 4.3. Tampilan banner 

untuk link OPAC   

Gambar 4.5. Hasil dokumentasi   
pribadi peneliti 
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Pemustaka lebih banyak melakukan penelusuran OPAC 

melalui smartphone yang mereka miliki. Selain lebih praktis, 

pemustaka juga bebas melakukan penelusuran dimana saja. Pemustaka 

dapat langsung mengakses link OPAC atau memindai (scan) barcode 

yang tertera pada banner yang telah disediakan oleh Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga aktivitas penelusuran 

informasi pemustaka tetap berjalan meskipun hanya melalui 

smartphone. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara teori 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi pemustaka memanfaatan OPAC di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, karena pada 

ketiga teori yang telah dipaparkan pada tinjauan teoretis memiliki 

kesesuaian dengan faktor-faktor yang mempengaruhi informan dalam 

memanfaatkan OPAC di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

C. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Memanfaatkan Online Public 

Access Catalogue di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar

OPAC merupakan suatu layanan yang memberikan kemudahan bagi 

pemustaka dalam temu kembali informasi atau bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan, yang artinya digunakan sebagai sarana temu kembali informasi. 

Semantara itu, faktanya yang peneliti temukan masih ada kesulitan yang dihadapi 

oleh pemustaka dalam menggunakan OPAC sebagai media temu kembali 
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informasi bagi pemustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

sebagai berikut: 

1. Jaringan sering bermasalah dan error pada laman OPAC 

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswa. Informan III 

mengatakan kendala yang dihadapi ketika menggunakan OPAC yaitu: 

“Paling sering itu yang menjadi kendala hanya jaringan kalau lagi 

bermasalah” (Wawancara Informan III, 11 Januari 2023). 

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan IV: 

“Kendala yang saya alami dari menggunakan OPAC yaitu jaringan, 

karena jaringan sering bermasalah ketika menggunakan OPAC itu 

sendiri” (Wawancara Informan IV, 12 Januari 2023). 

 

Ungkapan yang sama pula dari Informan VIII: 

“Kendalanya itu kalau jaringannya bermasalah sehingga tidak bisa 

mengakses OPAC” (Wawancara Informan VIII, 19 Januari 2023) 

 

Dari ketiga pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sering kali yang menjadi kendala pemustaka dalam memanfaatkan OPAC di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah faktor jaringan 

baik dari laman OPAC maupun dari koneksi internet pemustaka ataupun 

perpustakaan itu sendiri. 

Sedangkan Informan VII mengatakan kendala yang dihadapi ketika 

menggunakan OPAC yaitu: 

“Kendala yang saya hadapi ketika mengakses OPAC, sering kali 

terjadi error pada laman OPAC dan faktor jaringan” (Wawancara 

Informan VII, 16 Januari 2023). 

 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Informan IX: 

“Yang menjadi kendala itu jaringan dan biasa juga error linknya 

ketika diakses, tapi dengan menggunakan OPAC lebih 
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mempersingkat waktu untuk menemukan buku yang saya butuhkan” 

(Wawancara Informan IX, 10 Januari 2023). 

Pernyataan kedua informan di atas, menggambarkan bahwa temu 

kembali informasi menggunakan OPAC sering terjadi gangguan jaringan dan 

error pada saat mengakses website OPAC tersebut. Akan tetapi dengan 

menggunakan OPAC dapat mempersingkat waktu pemustaka dalam 

menemukan buku yang dibutuhkan, sehingga pemustaka merasa terbantu 

dengan layanan OPAC.  

2. Kurangnya pemahaman pemustaka dalam menggunakan OPAC 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan VI bahwa kendala 

yang dihadapi pada saat menggunakan OPAC adalah sebagai berikut: 

“Kendalanya biasa ketika menggunakan OPAC itu terkadang saya 

kesulitan menemukan buku yang saya cari di OPAC karena belum 

begitu paham cara penggunaannya, jadi biasa saya meminta bantuan 

sama pustakawannya” (Wawancara Informan VI, 12 Januari 2023). 

Pernyataan informan di atas, menggambarkan bahwa ketika 

menggunakan OPAC terkadang masih kesulitan dalam menelusuri buku yang 

dibutuhkan pada OPAC karena masih kurangnya pemahaman terkait cara 

penggunaan OPAC tersebut, sehingga Informan seringkali meminta bantuan 

kepada pustakawan untuk menemukan buku yang dibutuhkan. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya petunjuk atau panduan dalam penggunaan OPAC di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Panduan tersebut 

penting, karena tidak semua mahasiswa atau pengguna jasa perpustakaan 

mengetahui cara mengoperasikan OPAC. Oleh karena itu, dengan adanya 

panduan penggunaan OPAC, pemustaka dapat mengetahui cara penelusuran 

koleksi dengan OPAC yang telah disediakan dan dapat digunakan secara 
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maksimal oleh pemustaka dan kegiatan penelusuran informasi dapat berjalan 

dengan baik dan efisien. 

Pengetahuan pemustaka terhadap OPAC penting untuk diingat, tidak 

hanya OPAC yang didesain secanggih mungkin, akan tetapi perpustakaan 

juga harus bisa memberikan pengetahuan tentang cara menggunakan OPAC. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Wells dalam Perpustakaan 

(2020) bahwa desainer OPAC tidak hanya mementingkan struktur dan bentuk 

sistem OPAC, namun juga patut memastikan literasi OPAC yang dimiliki 

oleh pengguna berada pada tingkatan yang pantas atau sesuai dengan OPAC 

yang dibuat.  

3. Ketidaksesuaian informasi antara tampilan di OPAC dengan 

keberadaan di rak-rak koleksi 

Pendapat lain mengemukakan bahwa ketersediaan buku di OPAC 

tidak sesuai dengan kenyataan pada rak buku sehingga menjadi kendala 

dalam memanfaatkan OPAC. Seperti yang diungkapkan oleh Informan V 

sebagai berikut: 

“Terkadang buku yang saya cari di OPAC tidak sesuai dengan yang 

ada pada rak-rak buku, biasa di OPAC tertulis tersedia tapi saat saya 

cari di rak tidak ada bukunya kak” (Wawancara Informan V, 10 

Januari 2023). 

Pernyataan informan di atas, menyatakan bahwa ketika 

menggunakan OPAC terkadang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada pada 

OPAC. Oleh karena itu, perpustakaan harusnya memberikan kemudahan 

terhadap pemustaka yang menggunakan OPAC dengan terus memutakhirkan 
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koleksi yang ada, sehingga pemustaka tidak lagi kebingungan saat mencari 

koleksi di rak.  

Namun, terdapat juga kendala yang dihadapi oleh pustakawan 

sehingga pemanfaatan OPAC belum maksimal digunakan oleh mahasiswa 

karena pendidikan pemustaka belum dilakukan secara menyeluruh di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh salah satu pustakawan sebagai berikut: 

“Pertama, karena promosi atau pendidikan pemustaka tidak 

menyeluruh. Kedua, memang dari pemustakanya tidak mau 

menggunakan OPAC dan mereka lebih senang langsung menelusuri 

ke rak-raknya dan yang ketiga, ya mungkin tidak tau sama sekali 

dengan keberadaan OPAC. Jadi kembali lagi ke masalah tidak 

menyeluruh pendidikan pemustakanya”. (Wawancara Informan I, 10 

Januari 2023). 

Pendapat di atas menegaskan bahwa terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan pemanfaatan OPAC di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassaar kurang maksimal digunakan oleh pemustaka, 

diataranya: pertama, pendidikan pemustaka tidak menyeluruh karena 

kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat terdapat mahasiswa yang 

melakukan pembelajaran di perpustakaan, sehingga tidak semua mahasiswa 

mendapatkan pendidikan pemustaka tersebut. Kedua, karena faktor internal 

dari pemustaka itu sendiri, mereka lebih senang mencari buku secara 

langsung melalui rak-rak buku. Ketiga, pemustaka tersebut memang tidak 

mengetahui keberadaan OPAC di perpustakaan tersebut. 

Oleh karena itu, pengetahuan pemustaka terhadap OPAC itu penting, 

tidak hanya OPAC harus didesain dengan baik, namun perpustakaan juga 

harus bisa memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakannya 
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dengan baik. Perpustakaan dapat melakukan sosialisasi penggunaan OPAC 

kepada pemustaka dengan berbagai cara, misalnya memberikan pelatihan 

kepada mahasiswa baru tentang pemanfaatan OPAC. Sebagaimana menurut 

David Wells dalam artikelnya yang berjudul “What is a Library OPAC” 

mengemukakan bahwa sejatinya OPAC dapat dikomunikasikan secara efektif 

bergantung pada literasi OPAC yang efektif dikalangan pengguna 

(Departemen Informasi dan Perpustakaan, 2020).  

Cara lain yang bisa ditawarkan kepada pustakawan adalah 

mensosialisasikannya kepada pengguna melalui media sosial seperti: tiktok, 

instagram, youtube, facebook dan media sosial lainnya terkait cara 

penggunaan OPAC. Selain itu, pustakawan juga dapat membuat panduan 

(guide) berbentuk infografis maupun dalam bentuk video interaktif yang 

menjelaskan apa itu OPAC dan bagaimana cara penggunaannya, kemudian 

mengunggahnya ke setiap media sosial yang dimiliki oleh Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa zaman modern saat ini, penggunaan media sosial sudah melekat pada 

seluruh lapisan masyarakat layaknya pakaian, sehingga pustakawan dapat 

memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan sosialisasi OPAC dengan cara 

yang lebih variatif dan juga menarik bagi pengguna. Kemudian, setiap link 

postingan yang telah diposting di sosial media dapat disematkan saat 

pemustaka membuka OPAC, sehingga pemustaka dapat memahami OPAC 

dengan mudah dan menyenangkan. Pemustaka pun pada akhirnya bisa 
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mengoperasikan OPAC secara efektif dan pemanfaatan OPAC menjadi 

maksimal diterapkan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa tidak 

satu pun dari mereka yang pernah mendapatkan bimbingan pemustaka karena 

mereka belum pernah melakukan pembelajaran pada ruang perpustakaan digital 

yang terletak di lantai dua perpustakaan, sedangkan pustakawan hanya melakukan 

bimbingan pemustaka pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran di ruang 

perpustakaan digital tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemustaka 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada saat melakukan penelusuran 

informasi menggunakan OPAC di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, adalah: bertanya langsung kepada pustakawan yang ada di 

perpustakaan, mendalami teknik-teknik penelusuran informasi, dan mengetahui 

kata kunci koleksi yang ingin dicari. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh 

pustakawan adalah dengan memberikan bimbingan dan pengarahan langsung 

kepada pengguna tentang cara penggunaan OPAC, hal ini didukung oleh 

pernyataan Mathar (2020: 22) yang mengemukakan bahwa “pustakawan perlu 

dibekali keterampilan khusus dalam mengenali, mengoperasikan, dan bahkan 

memberikan solusi ketika terjadi kendala pada sistem otomasi perpustakaan yang 

digunakan”. Upaya selanjutnya yaitu membuat banner yang berisi petunjuk link 

OPAC Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar yang bertujuan untuk 

membantu pemustaka dalam mencari informasi di perpustakaan, sekaligus 

mempromosikan OPAC kepada pengguna jasa perpustakaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang pemanfaatan OPAC sebagai 

media temu kembali informasi di perpustakaan universitas muhammadiyah 

makassar, sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemustaka dalam memanfaatkan OPAC 

sebagai media temu kembali di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas penelusuran 

koleksi, serta memudahkan aktivitas temu kembali bahan pustaka yang 

dibutuhkan  oleh pemustaka tanpa perlu mencari satu persatu pada rak-rak 

koleksi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan OPAC sebagai media 

temu kembali informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, yaitu sering kali terjadi gangguan pada jaringan ketika 

pemustaka menggunakan OPAC dan error pada laman OPAC, kurangnya 

kemampuan pemustaka dalam melakukan penelusuran melalui OPAC, dan 

ketidaksesuaian informasi antara tampilan di OPAC dengan keberadaan di 

rak-rak koleksi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:  



72 
 

 

1. Diharapkan pihak perpustakaan mengadakan pembinaan/bimbingan secara 

menyeluruh kepada mahasiswa yang berkunjung di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu tentang pemanfaatan OPAC 

atau menyediakan panduan pengunaan OPAC, hal tersebut penting karena 

tidak semua mahasiswa atau pengguna jasa perpustakaan dapat 

mengetahui cara mengoperasikan OPAC. Sehingga pemustaka paham cara 

penelusuran koleksi dengan OPAC yang telah disediakan dan dapat 

digunakan secara maksimal oleh pemustaka.  

2. Pihak perpustakaan perlu memperhatikan kelancaran jaringan sistem 

OPAC agar dalam penelusuran informasi bisa berjalan lancar dan lebih 

memperhatikan lagi kesesuaian antara informasi di OPAC dan di rak. 

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang 

akan dicapai sekaligus kelengkapan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak perpustakaan untuk mengoptimalisasikan penerapan OPAC di 

perpustakaannya. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

pihak perpustakaan terkait pemanfaatan OPAC. Demi meningkatkan 

kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan kepada penggunanya. 
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Lampiran I 

DOKUMENTASI 

 

Ruang Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
 

 

Wawancara dengan pustakawan 

 

Wawancara dengan pemustaka 



 
 

 

Lampiran II 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Lembaran Observasi) 

Aspek yang diamati Observasi 

Saat mencari koleksi: Ya Tidak 

1. Pemustaka menggunakan OPAC   

2. Pemustaka langsung menuju rak koleksi   

3. Pemustaka meminta bantuan pustakawan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran III 

PEDOMAN WAWANCARA 

Saya sedang mengadakan penelitian tentang pemanfaatan Online Public 

Access Catalogue di perpustakaan perguruan tinggi ini. Pada dasarnya saya ingin 

mengetahui sejauh mana OPAC dimanfaatkan oleh pemustaka. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara 

yang memuat poin-poin yang ditanyakan dan pertanyaan berkembang untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 

Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara: 

 Pemustaka 

1) Seberapa sering Anda menggunakan OPAC?  

2) Apa yang melatarbelakangi Anda sehingga menggunakan OPAC? 

3) Apakah dengan menggunakan OPAC meningkatkan produktivitas Anda 

dalam penelusuran koleksi?  

4) Apakah dengan menggunakan OPAC meningkatkan efektivitas Anda 

dalam penelusuran koleksi?  

5) Apakah OPAC mudah untuk dipelajari dan dioperasikan? Mengapa 

demikian? 

6) Apakah tampilan OPAC jelas dan dapat dipahami? Mengapa demikian? 

7) Apa manfaat yang Anda rasakan dengan kehadiran OPAC di 

perpustakaan? 

8) Apakah Anda meminta bantuan pustakawan jika mendapat kendala pada 

saat melakukan penelusuran koleksi pada OPAC? 



 
 

 

9) Apa kendala yang Anda hadapi ketika menggunakan OPAC? 

10) Apakah Anda sudah memberitahu pihak perpustakaan terkait kendala yang 

Anda hadapi?  

11) Apa solusi yang diberikan oleh pustakawan terkait kendala yang Anda 

hadapi? 

12) Apakah Anda telah mendapatkan bimbingan pemustaka dari pustakawan 

tentang cara pemanfaatan OPAC di perpustakaan ini? 

13) Apakah Anda sudah paham terkait penggunaan OPAC? Jika belum, apa 

alasan Anda?  

 Pustakawan 

1) Kapan OPAC mulai digunakan di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 

2) Apa usaha yang dilakukan oleh pihak perpustakaan agar para pemustaka 

dapat menggunakan OPAC secara maksimal? 

3) Apa kendala yang dihadapi sehingga OPAC belum maksimal digunakan 

oleh pemustaka? 

 

 



 

 
 

Lampiran IV 

PERSURATAN 

 

1) SK Pembimbing Skripsi 

2) SK Seminar Proposal 

3) Surat Izin Penelitian 

4) SK Seminar Hasil 

5) SK Munaqasyah 
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