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ABSTRAK 

Nama : Kadri Ariski Syam 

NIM : 40400116030 

Jurusan : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi : Analisis Peran Perpustakaan Komunitas Kata Kerja 

Dalam Mendorong Perubahan Sosial Di Masyarakat 

 

 Skripsi ini membahas tentang Analisis peran perpustakaan komunitas kata 

kerja dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. Rumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana perpustakaan komunitas kata kerja dalam 

memaknai perubahan sosial? dan apa saja usaha-usaha yang dilakukkan 

perpustakaan kata kerja dalam mendorong perubahan sosial? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan perpustakaan 

komunitas kata kerja dalam mendorong perubahan sosial jika dilihat perpustakaan 

kata kerja yang hadir di kota makassar dengan meyuguhkan perpustakaan yang 

sangat berbeda dari perpustakaan konfensional dimana perpustakaan di jadikan 

sebagai ruang bersama atau ruang publik untuk sebagai wadah berbagi dan 

bertukar ide untuk mendapatkan satu konsensus. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu informan yaitu pengelola 

perpustakaan dan pustakawan Perpustakaan kata kerja. Metode pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi 

data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan komunitas kata kerja 

sangat mendorong terjadinya perubahan sosial dimana jika dilihat melalui teori 

Jurgen Habermas yakni teori tindakan komunikatif sebagai pisau analisa dalam 

melihat fenomena ditemukan bahwa perpustakaan komunitas kata kerja dalam 

setiap usaha-usaha yang dilakukkan selalu menggunakan Rasionalitas 

Komunikatif dimana rasionalitas ini berupaya mencapai kesepahaman bersama 

melalui Bahasa dan sarana-sarana komunikasi yang lain. Dengan demikian 

rasionalitas komunikatif itu lebih bersifat dialogis di bandingkan rasionalitas 

instrumental yang bersifat monologis, mendominasi dan menghegemoni. 

 

 

Kata Kunci: Perpustakaan Komunitas, Perubahan Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah puncak kesempurnaan dari ciptaan Tuhan dan juga 

merupakan wakil Tuhan yang dikirimkan ke bumi untuk memanifestasikan nilai 

nilai ke-Tuhanan dan ke-Islaman. Suatu hal yang membuat manusia mendapatkan 

hakikatnya bukan hanya sifat dan kegiatan yang dimiliki dirinya namun suatu 

panduan utuh yang hanya dimiliki oleh manusia yaitu fitrah. Fitrah mendorong 

manusia untuk melakukan hal hal yang bersifat suci dan secara kodrati cenderung 

pada kebenaran. 

Manusia merupakan makhluk yang komplek dan akan selalu condong 

kepada perubahan, karna sejatinya manusia selalu dan akan berubah kearah yang 

lebih baik. Dalam buku nilai-nilai dasar perjuangan dijelaskan 3 konsep manusia 

yang menjadi dasar dalam melakukakn aktifitasnya yang pertama, manusia 

sebagai al-basyar atau sebagai makhluk biologis atau dipandang secara materil 

selanjutnya, manusia sebagai Al-Insan atau sebagai makhluk yang senantiasa pada 

sifat kekhaliafaannya dan yang terakhir manusia sebagai An-naas atau manusia 

sebagai mahkluk sosial.(Tarigan, 2018) 

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia dalam melaksanakan 

aktifitas hidupnya akan senentiasa membutuhkan masusia yang lain. Manusia 

sebagai individu dalam satu masyarakat membutuhkan satu basis interaksi yang 

membawa pada perubahan dalam satu masyarakat. Habermas berpegang pada 

pendapat bahwa sebuah masyarakat yang komunikatif menjadi tujuan universal 

masyarakat bahwa konsensus yang universal dan bebas dari dominasi merupakan 

kehendak fundamental setiap hubungan sosial (Hardiman, 1993). 
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Tidak ada masyrakat yang tidak mengalami perubahan, walau dalam taraf 

terkecil sekalipun, masyarakat yang didalamnya terdiri dari banyaknya individu 

akan senantiasa berubah. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang kecil dan 

perubahan besar yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan bagi 

aktivitas dan kehidupan manusia (Martono, 2016:1). Berbicara tentang perubahan, 

kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu; kita 

berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah 

jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit 

analisis harus diketahui dengan cermat meski terus berubah. 

Proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat tidaklah terjadi dalam 

seketika dalam lingkungan masyarakat akan tetapi ada faktor-faktor pendukung 

sehingga perubahan itu bisa hadir. Harris (dalam Laksmi, 2006:05) berpandangan 

bahwa perubahan sosial ditentukan oleh materi seperti demografi dan teknologi 

atau yang dikenal sebagai materialism kebudayaan (cultural materialism). Bahwa 

ada hubungan kausal langsung antara materi, yang disebut sebagai infrasturktur, 

dan perubahan dalam aspek kebudayaan. Adapun Habermas mengembangkan 

teorinya sendiri mengenai perkembangan masyarakat, dijelaskan bahwa 

masyarakat pada hakikatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial 

bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi atau teknologi, 

melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis (Hardiman, 1993:xxv) 

Perpustakaan sebagai aspek yang fundamental dalam masyarakat kerena 

sebagai lembaga penyedia informasi harus menjadi ruang yang bisa 

mengakomodir setiap kepentingan-kepentigan yang ada dalam masyarakat. 

Dengan tersedianya dan teraksenya informasi secara utuh, masyarakat akan 

memiliki informasi yang cukup yang tidak hanya berguna untuk pengambilan 
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keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan serta 

menunjang perubahan yang ada di sekitarnya. 

Dengan demikian perpustakan sebagai produk kebudayaan manusia tidak 

bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Proses perkembangan masyarakat akan 

selalu berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang juga 

berkembang. Oleh karnanya perpustakaan harus menjadi lembaga yang 

menunjang pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan perannya sebagai 

lembaga eduaktif dan juga menjalankan amanat Undang-Undang Dasar  No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana perpustakaan masuk 

sebagai sarana pendididkan sepanjang hayat. 

Perpustakaan sangat berperan dalam membingkai (frame) isu-isu yang 

berhubungan dengan kehidupan masyakarat yang berkaitan dengan kepentingan 

warga masyarakat. Sektor perpustakaan merupakan sarana yang paling 

menjanjikan bagi masyarakat untuk mendorong hal-hal yang akan berdampak 

pada kehidupan mereka seperti transparansi kinerja pemerintahan, kemiskinan 

permberantasan korupsi dan sebagainya yang sangat berkaitan dengan kehidupan 

sosial masyrakat. (Karim, 2012) 

Peran perpustakaan dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan  dari 

berberapa peran ideal yang dijalankan yakni fungsi informasi, fungsi pendidikan, 

fungsi budaya, fungsi hiburan dan fungsi kontrol sosia, semua peran ideal tersebut 

dapat mendorong peruabahan sosial di masyarakat jika posisi perpustakaan bebas 

dan independen. Sejalan dengan itu Rahayuningsih (2007:2) menyatakan salah 

satu tujuan didirikannya perpustakaan yakni untuk berperan sebagai agen 

perubahan, maka dapat diambil konklusi bahwa peran perpustakaan sangat 

esensial dalam mendorong terjadinya perubahan sosial yang ada dalam 

masyarakat. 
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Perpustakaan-perpustakaan yang hadir saat ini yang dibuat oleh negara 

yang tersebar diberbagai penjuru seperti di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, 

sekolah perguruan tinggi, hingga di institusi puncak yakni Perpustakaan Nasional 

dinilai belum maksimal dalam menjangkau lapisan masyarakat terkhusus di 

wilayah masyarakat urban seperti di makassar, kondisi ini lah yang membuat 

berbagai komunitas mendirikan perpustakaan dengan visi emansipatoris atau 

dengan nilai-nilai pembebesan manusia dari kebodohan, memberikan hak 

masyarakat terhadap informasi, menopang paradigma berfikir masyarakat, 

mendorong kemajuan masyarakat dan pada akhirnya mewujudkan perpustakaan 

sebagai ruang bersama. Hal sama yang menjadi landasan berdirinya perpustakaan 

komunitas kata kerja. 

Konsep perpustakaan berbasis komunitas ini bisa dilihat dalam UU Nomor 

43 Tahun 2007 terdapat pasal yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat 

mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan. Pada pasal 22 poin 4 dalam UU 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa “masyarakat 

dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk mefasilitasi terwujudnya 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat”. Hal ini tentu menjadi landasan hukum 

bagi keberadaan perpustakaan komunitas selama memenuhi persyaratan yang ada. 

Keberadaan perpustakaan kata kerja yang menjadi counter hegemoni dari 

penafsiran masyarakat terhadap perpustakaan-perpustakaan konfensional yang 

notabene dipandang sebagai tempat yang sangat kaku dan sangat formal 

terbantahkan ketika kita berkunjung dan ikut terlibat dalam setiap kegitan-kegitan 

yang dilaksanakan oleh perpustakaan kata kerja, karena dari semua aktivitasnya 

sangat mengedepankan interaksi sesama individu yang terlibat didalamnya. Dari 
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pertemuan antar indivitu itulah kiranya Perpustakaan Kata Kerja bisa membuat 

formulasi dalam mendorong perubahan sosial di lingkup masyarakat. 

Dari berbagai penjelasan tersebut penting bagi peneliti untuk menganalisa 

lebih dalam peran perpustakkaan komunitas kata kerja dalam konteks sosial 

sehingga mengetahui posisi perpustakaan yang tidak lagi fokus pada pengerjaan 

administrasi-birokratis tetapi lebih mengedepankan sisi emansipatoris untuk 

mendorong perubahan sosial di masyarakat. sehingga dari dasar itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Peran 

Perpustakaan Komunitas Kata Kerja dalam mendorong perubahan sosial di 

masyarakat. Dengan pengoptimalisasian terhadap peran yang dijalankan 

perpustakaan sebagai agen perubahan maka diharapkan perpustakaan  bisa 

mendorong perubahan sosial yang lebih baik di masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya maka peneliti 

menyusun beberapa rumusan masalah yakni  : 

1. Bagaimana Perpustakaan Komunitas Kata Kerja dalam memaknai 

Perubahan sosial? 

2. Apa saja Upaya Perpustakaan Komunitas Kata Kerja dalam mendorong 

Perubahan Sosial ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelasakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Perpustakaan Komunitas Kata Kerja 

didalam Memaknai Perubahan Sosial. 
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2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Perpustakaan 

Komunitas Kata kerja dalam mendorong perubahan sosial di 

masayarakat. 

 

D. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus penelitian 

Berdasarkan dari beberapa rumusan yang dikemukakan di atas maka 

yang menjadi fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana Perpustakaan 

Komunitas Kata Kerja dalam memaknai perubahan sosial dan apa saja upaya 

yang dilakukan dalam mendorong perubahan sosial. 

2. Deskripsi fokus 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukkan pembahasan 

mengenai penelitian ini serta meminimalisir terjadinya kekeliruan penafsiran 

pembaca, maka penulis menganggap perlu adanya deskripsi fokus untuk 

memberikan gambaran umum terhadap fokus penelitian, oleh karena itu 

penulis memberikan gambaran terhadap penelitian ini sebagai berikut: 

a. Analisis 

Komaruddin menjelaskan analisis adalah kegiatan berpikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu (Septiani, dkk 

2020). 

b. Memaknai 

Proses memaknai adalah peroses pemberian makna kepada satu 

fenomena atau realitas sosial, proses pemaknaan ini sifatnya subjektif 

karena hasil dari pandangan dunia seseorang terhadap realitas sosial. 
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c. Perpustakaan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Pepustakaan dijelaskan bahwa Perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka. Sementara menurut Sulistyo Basuki dalam (Febriyani 2013 

:10), “Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, 

ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu 

untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Dari beberapa pengertian 

perpustakaan yang teleh dikemukakan dapat kita simpulkan bahwa 

perpustakaan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu unit kerja 

yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan 

mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis, untuk dipergunakan 

oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar 

yang menyenangkan.       

d. Perpustakaan Komunitas 

Perpustakaan komunitas adalah rumah tempat baca atau ruang yang 

menyediakan berbagai macam bahan bacaaan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang. Stian Haklev 

menjelaskan perpustakaan komunitas diselenggarakan terutama bagi diri 

komunitas itu sendiri yang di sesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya 

memberdayakan dirinya dan juga kelompok. 

e. Peran Perpustakaan  
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Peranan suatu lembaga yang memiliki kedudukan dan posisi stategis 

dalam kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini perpustakaan sangat 

berperan dalam menunjang perkembangan pengetahuan masyarakat. 

Rosch dalam Asmini (2009) menyebutkan pentingnya peran 

perpustakaan dalam demokrasi dengan membaginya menjadi beberapa 

fungsi yaitu; pertama, fungsi pendidikan yang mencakup pendidikan 

secara umum, pendidikan dalam bentuk pelatihan dan keberaksaraan atau 

keberaksaraan informasi. Fungsi kedua adalah fungsi sosial yang 

mencakup pelibatan minoritas, dan mendorong emansipasi dari strata 

sosial yang lemah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi politik perpustakaan. 

f. Perubahan Sosial 

Menurut Bungin dalam (2007:91-93) mengatakan bahwa Perubahaan 

sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk 

meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial lama dan mulai 

beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. 

Perubahaan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup 

seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok, 

masyarakat, negara, dan dunia yang mengalami perubahaan. 

E. Manfaat Peneltian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat, baik dari 

pihak penulis maupun dari pihak yang pembaca. Beberapa manfaat penelitian 

yaitu : 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan landasan ilmiah 

terkait peran Perpustakaan Komunitas Kata Kerja dalam mendorong 

perubahan sosial di Masyarakat. 
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b. Memberikan pengetahuan baru dan wawasan pada bidang kajian di 

Ilmu Perpustakaan dan bidang ilmu yang berkaitan. 

c. Memberikan informasi atau referensi bagi para peneliti dan 

pustakawan serta kelompok yang memperjuangkan perubahan sosial. 

 

 

 

2. Secara Praktis 

a. Dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut terkait peran 

perpustakaan komunitas dalam mendorong perubahan sosial. 

b. Dapat memberikan saran dan masukan yang membangun bagi 

Perpustakaan Komunitas  Kata Kerja.  

F. Kajian Pustaka 

Dalam mengkaji judul “Analisis Peran Perpustakaan Komunitas Kata 

Kerja dalam mendorong Perubahan Sosial di Masyarakat”, terdapat beberapa 

literatur yang digunakan penulis dan dijadikan sebagai bahan rujukan atau 

referensi dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Strategi Perpustakaan Jalanan Total Resistance dalam mendorong 

Perubahan Sosial di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten 

Lamongan. oleh Totok Afifuddin tahun 2020 dalam skripsi ini 

mengidentifikasi dan kemudian menganalisis strategi yang digunakan 

perpustakaan jalanan Total Resistance dalam mendorong perubahan 

sosial  

2. Perpustakaan dan Perubahan Sosial oleh  Abdul Karim Jurnal Iqra‟ 

Volume 06 No.01 (2012). Temtunya dalam jurnal ini membahas tentang 

bagaimana perpustakaan bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. 
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3. Perpustakaan Sebagai Ruang Publik (perspektif Habermasian ), oleh 

(Luh Putu Sri Ariyani,  2015 ). Dalam tulisan ini menjelaskan tentang 

Perpustakaan adalah  kegiatan kebudayaan yang bersifat publik. Maka 

dapat kita simpulkan penelitian di atas dapat dipahami, bahwa 

perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki peranan 

penting dalam perjalanan demokrasi. Konsep perpustakaan dengan 

konsep ruang publik memiliki kesamaan ciri, sehingga perpustakaan 

sebagai ruang publik harus mampu mempertahankan eksistensinya 

sebagai penyedia informasi yang bersifat demokratis 

Adapun perbedaan dari penelitian dengan penelitian sebelumnya ialah 

penulis meneliti sudut pandang yang berbeda dengan sebelumnya dan ruang 

lingkup penelitian yang lebih Spesifik dengan mewawancarai pengelola dan juga 

pustakawan yang terlibat langsung dalam  upaya-upaya  mendorong perubahan 

sosial.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perpustakaan  

1. Pengertian Perpustakaan  

Perpustakaan memiliki posisi yang sangat esensial dalam proses 

perkembangan suatu masyarakat dan menjadi bagaian dari proses perjalanan 

suatu bangsa atau kelompok, sehingga pendefenisian tentang perpustakaan 

akan dinamis sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Seperti yang 

diungkapkan oleh Harris bahwa perpustakaan bila di pandang dari perspektif 

sejarah, tentu tidak bisa lepas dengan waktu, tempat, dan pelaku sejarah itu 

sendiri. Apalagi mengkaji asal muasal perpustakaan hadir memerlukan 

berbagai macam tinjauan mulai dari kondisi ekonomi, kondisi sosial ataupun 

kondisi politik. (Trosow, 2001: 5) 

Dari pengkajian akar kata perpustakaan yakni kata “pustaka” 

bukanlah merupakan kata orisinil bangsa Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh 

tentang asal muasal kata ini, ditemukan bahwa kata “pustaka” digunakan 

pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi iran 

dan kemudian menyebar ke jazirah india. Lebih tepatnya, kata pustaka ini 

merupakan adaptasi bangsa india yang belajar tentang sistem tulisan dari 

bangsa iran, khususnya dari rumpun Bahasa yang biasa di sebut iran 

pertengahan (Middle Iranian). Kata aslinya sangat mungkin adalah post atau 

posta yang berarti “kulit binatang” dan merujuk ke material yang digunakan 

oleh bangsa Iran untuk menerakan tulisan (Pendit, 2018:2) 

Kulit binatang atau perkamen sebagai medium untuk menerakan 

tulisan yang digunakan oleh bangsa Iran digunakan pula oleh peradaban 
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berbasis Hindu di India sebagai medium untuk menyebaran agama-agama 

sebelum datangnya agama-agama pewahyuan. Makna pustaka pun diartikan 

sebagai lebih dari sekedar medium tulisan tetapi pustaka kemudian sangat 

dimuliakan dan sangat jelas terlihat dalam metologi Hindu, khususnya yang 

berhubungan dengan dewi Saraswati yang di percaya sebagai perwujudan 

kuasa Tuhan dalam hal pengetahuan, seni dan pendidikan. 

Dalam konteks Indonesia juga menggunakan kata pustaka kerena 

pengaruh kebudayaan India/Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara, ini bisa 

dilihat di Batak ada kata “pustaha” yang sangat mirip dengan kata pustaka 

yang tidak hanya merujuk pada benda berbentuk buku tetapi juga ke sebuah 

institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya 

menyangkut hal yang keramat dan pernujuman. Pustaha bukan sekedar buku 

sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kebajikan (wisdom) masa 

lampau. Sedangkan di Jawa para Raja, khususnya Raja Solo dan di 

Yogyakarta menggunakan kata pustaka  misalnya dalam Rekso Pustoko atau 

Radya Pustaka untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat 

berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa (Pendit, 2018) 

Jika merujuk dari penjelasan tersebut dapat disimpulan bahwa kata 

pustaka maupun Pustaha adalah bukan merujuk hanya sekedar media 

berbentuk buku dan buka pula kitab yang kemudian di pakai dalam Alkitab. 

Makna pustaka bukan merujuk pada bentuk (format) atau medium, melainkan 

ke fungsinya and lebih tepatnya: ke fungsi yang lebih mulia, terhormat,dan 

berharga untuk mempertahankan suatu nilai lokal-tradisional tertentu. 

Penjelasan makna pustaka sebelumnya tidak bisa lepas dari 

pendefenisian tentang perpustakaan karna pustaka merupakan kata dasar dari 

terbentuknya kata perpustakaan. Dalam Bahasa Indonesia , imbuhan-
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gabungan “per – an” mengubah kata dasar menjadi “perihal melakukan” atau 

“tentang masalah, maka per-pustaka-an berarti hal-hal yang berkaitan dan 

tentang masalah yang berkaitan dengan pustaka sebagai kata dasarnya. 

Terkait penjelasan tersebut jelas bahwa perpustakaan  sangat dekat 

dengan aktifitas sosial dalam masyarakat dan tidak bisa lepas dari 

perkembangan pengetahuan masyarakat. Oleh karnanya, kinerja perpustakan 

tidak hanya sebatas berkutat dengan aktivitas administrasi dan birokratis 

melainkan lebih luas, meminjam istilah Egan dan Shera (Pendit, 2008:56) 

sebagai informed social action (tindakan sosial yang terinformasikan atau 

berdasarkan pengetahuan). Dari konsep Egan dan Shera terkait tujuan utama 

pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan harusnya menitikberatkan 

pada kebijakan pengelolaan perpustakaan sebagai media yang memiliki 

peranan penting dalam membantu masyarakat menata pembuatan, 

penyebaran, dan penggunaan produk pemikiran. 

Dalam jurnal perpustakaan sebagai ruang publik Cosatte memberikan 

pemaparan bahwa sifat netral dan tidak memihak pada suatu kelompok atau 

individu yang akan membuat perpustakaan sebagai ruang dimana pertukaran 

informasi bisa inklusif, sehingga Perpustakaan harus menyediakan informasi 

bagi semua warga tanpa memandang status sosial dan  perpustakaan bisa 

dijadikan lembaga yang mendukung ide demokrasi. (Putu, 2015: 46) 

Dalam perspektif ruang publik perpustakaan  harus bersifat 

demokratis sehingga perpustakaan terbuka bagi siapa saja yang hendak 

memanfaatkan informasi yang dimiliki, baik orang kaya, miskin, pejabat, 

pedagang dan semua aspek yang ada dalam masyarakat tanpa memandang 

kelas, ras dan budaya tertentu. Dalam pandangan Habermas ruang publik 

berkaitan dengan aktivitas suatu komunitas bahasa, dan bahkan dengan akal 
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sehat manusia , maka ia sebuah ruang yang terbentuk lewat interaksi dan 

komunikasi sosial (Hardiman, 2010). 

Perpustakaan sebagai ruang publik dalam pandangan Habermas 

adalah suatu ruang dimana setiap warga masyarakat memiliki akses yang 

sama untuk berpartisipasi dan setiap kepentingan individu yang berinteraksi 

terungkap secara gamblang, kemudian mereka terdorong untuk 

mendahulukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus mengenai arah 

masyarakat tersebut ke depan dan menemukan solusi bersama dalam 

memecahkan maasalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan 

sosialnya. 

2. Peran Perpustakaan  

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuaidengan posisi sosial yang diberikanbaik secara formal maupun 

informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan pera yang 

menerapkan apa yang individu-individu harus lakukandalam situasi tertentu 

agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri dan harapan orang lain 

yang menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 2007 dalam Suwarno 

2017) 

Sebagaimaan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran 

merupakan suatu kedudukan dimana suatu lembaga atau individu memiliki 

hak tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana ketika telah mendapatkan 

peran masing-masing maka mereka memiliki posisi untuk melaksanakan hak-

hak yang dimiliki dengan adanya hak yang mereka miliki maka mereka dapat 

mepengaruhi lingkungan sekitar. Soekanto (2002) menyampaikan bahwa 

peranan adalah aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya 

ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya 
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maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Sejalan dengan itu 

Suwarno (2014: 20) istilah peran adalah kedudukan, posisi, dan tempat 

perpustakan beroprasional. 

Terdapat 3 cakupan peranan yang dijelaskan oleh Levinson yang 

dikutip oleh Seokanto, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Peranan suatu lembaga yang memiliki kedudukan dan posisi stategis 

dalam kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini perpustakaan sangat 

berperan dalam menunjang perkembangan pengetahuan masyarakat. Rosch 

dalam Asmini (2009) menyebutkan dalam peran perpustakaan sangat penting, 

sehingga membagi peran dari perpustakaan menjadi beberapa fungsi yaitu;  

1) Fungsi pendidikan yang mencakup pendidikan secara umum, 

pendidikan dalam bentuk pelatihan dan keberaksaraan atau 

keberaksaraan informasi. 

2) Fungsi sosial yang mencakup pelibatan minoritas, dan mendorong 

emansipasi dari strata sosial yang lemah.  

3) Fungsi politik perpustakaan. Fungsi yang sangat terkait langsung 

dengan sistem demokrasi dan secara kontekstual sangat bersesuaian 

dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada fungsi ini melekat peran 

perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak biasa, yang 
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mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama 

demokrasitisasi Perpustakaan. 

Dari beberapa peran yang dimainkan perpustakaan membawa 

kemajuaan dalam pengelolan sistem data tetapi mengorupsi sistem ide yang 

lebih krusial. Sebagaimana Jesse Shera mengamati bahwa perpustakaan 

datang untuk memuja “alasan instrumental” dan mendapati dirinya tidak 

mampu membedakan antara sistem data dan sistem ide (Trosow, 2001). 

Sistem data diartikan sebagai proses pengelolaan cantuman grafis (informasi 

rekam) dengan sistem yang baku seperti, perkembangan teknologi, 

manajemen perpustakaan, organisasi informasi dan dukungan dari penelitian 

yang menggunakan pendekatan yang lazim yakni empiris-analisis yang 

menilai perpustakaan  secara monologis sedangkan sistem ide dapat diartikan 

sebagai peran sosial perpustakaan yang  bersifat emansipatif dimana 

mengedepankan aspek komunikasi gagasan atau ide antarmanusia atau 

tindakan wacara (tindakan komunikasi) dalam pemikiran Habermas. 

Lebih lanjut Jesse Shera menulis, perpustakaan pertama-tama tidak 

meyankut terkait persoalan teknologi „rasionalitas instrumental dan 

pendekatan empirin analitis‟ tetapi menangkut komunikasi ide. Bagi dia 

teknologi dalam perpustakaan hanyalah sarana atau instrument untuk 

mencapai tujuan dan meningkatkan fungsi komunikasinya. (Wright, 1958 

dalam Sumaryanto, 2017).  

3. Perpustakaan Komunitas 

Dalam pengertiannya komunitas adalah sekumpulan orang-orang yang 

mempunyai tujuan yang sama dalam berbagai perhatian, masalah, sharing 

pengetahuan serta kegemaran mereka terhadap sesuatu yang sama dengan 

cara saling berinteraksi secara terus menerus. Dapat kita pahami bahwa 
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terbentuknya suatu komunitas itu sangat dipicu oleh adanya kesamaan 

pemikiran, hobby maupun keresahan. Adanya suatu komunitas sebagai Ruang 

yang sangat menunjang untuk saling bertukarnya fikiran, informasi, maupun 

penyaluran hobby antara sesasama. 

Perpustakkan komunitas dapat dimasukkan dalam kategori 

perpustakaan umum karna sifatnya yang terbuka untuk pengunjung atau 

pembaca (Indra dan Nurwati. 2017). Secara harfiah perpustakaan komunitas 

adalah rumah tempat baca atau ruang yang menyediakan berbagai macam 

bahan bacaaan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang terus 

berkembang. Haklev menjelaskan perpustakaan komunitas diselenggarakan 

terutama bagi diri komunitas itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam upaya memberdayakan dirinya, kelompok dan juga masyarakat secara 

luas. 

Perpustakaan komunitas kemudian hadir untuk memberikan kesan 

yang berbeda terhadap perpustakaan konfensional yang ada pada saat ini. 

Dimana perpustakaan umum yang ada saat ini menampakkan sisi yang sangat 

birokratis dan juga formal. Sedangkan, perpustakaan komunitas menjadi 

ruang dimana pemustaka atau pembaca menikmati perpustakaan dengan lebih 

terbuka dan perpustakaan komunitas lebih menjangkau masyarakat. 

Meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan 

informasi kepada masyarakat dan menumbuhkan minat baca masyarakat 

Dalam Sutarno (2006, 67) menjelaskan beberapa faktor mengapa 

perpustakaan bisa hadir dalam satu komunitas masyarakat yaitu : 
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1. adanya  keinginan yang datang dari masyarakat luas untuk 

terselenggaranya perpustakaan, karena mereka yang membutuhkan; 

2. Adanya keinginan dari satu organisasi, lembaga, atau pemimpi selaku 

penenggungjawab institusi di suatu wilayah untuk membangun 

perpustakaan; 

3.  Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu 

tentang pentingnya sebuah perpustakaan; 

4. Diperlukan wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung, 

mengolah, memelihara dan memberdayakan berbagai karya umat manusia 

dalam bentuk ilmu pengetahuan, sejarah penemuan, budaya dan lain 

sebagainya. 

Konsep perpustakaan berbasis komunitas ini bisa dilihat dalam UU 

Nomor 43 Tahun 2007 terdapat pasal yang menjelaskan bahwa masyarakat 

dapat mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan. Pada pasal 22 poin 4 

dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa 

“masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk mefasilitasi 

terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat”. Hal ini tentu menjadi 

landasan hukum bagi keberadaan perpustakaan komunitas selama memenuhi 

persyaratan yang ada. 

B. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Masyarakat selalu berkembang, berubah dan bergerak dinamika ini bisa 

terjadi karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat dan bisa juga 
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kerena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak 

perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya 

perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, structural konflik, dan 

psikologi sosial (Narwoko 2004:396). 

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau 

berubahnya tatanan atau struktur sosial di dalam masyarakat, yang meliputi 

pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan 

yang lebih baik. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan suatu masyarakat dikatakan 

mengalami perubahan sosial jika sistem sosialnya juga berubah. Jadi, dalam 

perkembangan masyarakat individu tidak berperan apa-apa meraka hanyalah 

pion-pion kecil yang digerakkan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi 

(Rakhmat, 1999:105). 

Perubahan sosial jika dilihat dalam prespektif psikologis sosial, bisa 

dilihat  sebagai proses interaksi sosial, yang terjadi dalam diri manusia. Proses 

yang menyangkut perubahan aspek kognitif manusia yang termotivasi oleh 

lingkungan sosialnya. Proses interaksi sosial merupakan syarat bagi terciptanya 

hubungan sosial atau aktifitas-aktifitas sosial karena, interaksi sosial 

merupakan hubungan yang dinamis antara kelompok-kelompok manusia atau 

pertemuan antara manusia sebagai individu dengan individu yang lain. Jadi, 

jika terdapat pertemuan antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, atau kelompok dengan kelompok maka di situlah interaksi sosial 

dimulai.  

Haferkamp lebih lanjut menyebut ada dua kategori perubahan yang 

terjadi dimasyarakat perubahan yang terjadi karena disengaja atau 

direncanakan. Perubahan sosial yang disengaja merupakan perubahan yang 

secara sadar diciptakan, dirancang, didesain dengan tujuan tertentu sehingga 
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muncul ide-ide baru yang disebarkan di tengah masyarakat (inovasi). 

Perubahan sosial yang direncanakan disebutkan dalam berbagai istilah ada 

yang menyebutnya dengan istilah social engginering yang berasal dari Less 

dan Presley dan ada juga yang menyebutnya sebagai social planning 

(Perencanaan sosial). Sedangkan perubahan sosial yang secara berangsur-ansur 

tanpa kita rencanakan biasanya terjadi secara tidak sadar karena perkembangan 

teknologi dan perkembangan globalisasi yang terjadi. 

Harris  berpandangan bahwa perubahan sosial ditentukan oleh materi 

seperti demografi dan teknologi atau yang dikenal sebagai materialism 

kebudayaan (cultural materialism). Bahwa ada hubungan kausal langsung 

antara materi, yang disebut sebagai infrasturktur, dan perubahan dalam aspek 

kebudayaan. Habermas berpendapat lain dengan mengembangkan teorinya 

sendiri mengenai perkembangan masyarakat, dijelaskan bahwa masyarakat 

pada hakikatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah 

semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi atau teknologi, 

melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis (Laksmi, 2006: 5). 

2. Faktor-Faktor Perubahan Sosial 

Perubahan merupakan suatu kondisi yang tidak berdiri sendiri, tetapi 

terjadi melalui interaksi sosial harian didalamnya ada banyak faktor yang 

terlibat. Faktor tersebut meliputi faktor yang bersifat alamiah maupun sosial.  

Ada begitu banyak faktor pemicu adanya perubahan sosial, namun pada 

umumnya terjadi adalah karena faktor internal atau faktor yang bersumber 

dari dalam masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal yang bersumber dari 

luar masyarakat. Adapun sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dari faktor 

internal, antara lain : 
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a. Perubahan ideas, dalam suatu masyrakat kekuatan sejarah sangat 

ditentukan oleh ideas (gagasan-gagasan). Ideologilah yang akan 

menentukan perubahan ekonomi, sistem sosial dan struktur politik. 

Jika ideology suatu masyrakat berubah, berubah pula infrastruktur 

masyrakat tersebut. Berbeda dengan pandangan Marx yang 

menanggap bahwa yang mengubah sejarah masyrakat bukanlah ide 

atau gagasan, tetapi teknologi, struktur ekonomi atau penggunaan 

alat-alat produksi. 

b. Pertentangan/Konflik, konflit tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia, selagi manusia berinteraksi dengan sesama selama itu pula 

terdapat pertentangan. Konflik hadir di setiap sistem-sistem sosial 

yang ada dalam masyarakat mulai dari konflik ideology atau 

perbedaan ideology yang ada dalam masayrakat serta konflik 

kekuasaan sebagai sebuah konflik kelas.  

c. Penemuan baru, proses perkembangan ilmu pengetahuan akan 

sensntiasa menghaslkan produk penegetahuan dalam bentuk 

penemuan baru. Adanya penemuan baru akan saling berkaitan dan 

akan saling mempengaruhi pada bidang kehidupan yang lain. 

Contohnya penemuan listrik akan berkaitan dengan semua penemuan 

yang menjadikan listrik sebgai modal penggeraknya seperti, radio, 

televisi dan komputer yang akhirnya dapat mempengaruhi adat 

istiadat, pendidikan, ekonomi dan pola perilaku masyarakat. 

Dari beberapa faktor perubahan sosial diatas yang bersifat internal atau 

dari dalam adapula perubahan sosial terjadi karena dikarenakan faktor dari 

luar masyarakat atau faktor ekternal, antara lain: 
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a. Lingkungan Alam, lingkungan alam dalam kehidupan masyarakat 

sangat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi. Lingkungan 

adal yang senantiasa berubah akan mempengaruhi proses produksi 

dari masyarakat dan akan berdampak pada mata pencaharian 

masyarakat contohnya terjadinya bencana alam itu akan 

mempenagruhi kondisi sosial dalam masyrakat. 

b.  Peperangan, peperangan antar dua negara atau lebih menyebabkan 

adanya perubahan, karena peperangan akan menghasilkan dimana 

ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kemudian 

dirugikan. Pihak yang dirugikan atau yang kalah akan mengikuti 

keinginan yang menang, termasuk dalam hal pola perilaku, 

kebudayaan dan ekonomi serta sampai pada adat istiadat. 

c. Pengaruh Kebudayaan Lain, kebudayaan yang baru dalam satu 

tatanan kebudayaan yang sudah ada akan berdampak pada 

berubahnya sistem sosial yang ada, dikarenakan kebudayaan yang 

baru akan memperkenalkan suatu kebiasaan dan pola kehidupan 

yang berbeda dengan sebelumnya sehingga akan mengakibatkan 

kebudayaan yang lama ditinggalkan sehingga mempengaruhi sistem 

sosial. Contohnya kebudayaan masyarakat tradisional yang 

dipengaruhi oleh kebudayaan asing akan merubah keseluruhan 

tatanan hidup dan pola perikelakuan masyarakat, seperti pola 

konsumsi dan gaya hidup. 

Micklin (1973) dalam Sukanto (2007:55) memberi penjelasannya 

sebagai berikut: Dalam sistem sosial masyarakat akan secara terus-menerus 

mengikuti perubahan, sehingga membuat lingkungan juga mengalami 



23 
 

 
 

perubahan secara terus menerus. perubahan pada umumnya adalah sebuah 

perubahan yang berasal dari fisik atau lingkungan.  

Gunawan memberikan beberapa tipologinya tentang apa yang 

mempengaruhi sehingga perubahan sosial itu lahir yaitu : 

a. Adanya perubahan dalam personal di dalam struktur yang ada, Ini 

dalam pengertian bahwa dalam struktur sosial dimasyarakat masuk 

attau keluarnya individu dalam satu kelompok akan mendorong 

terjadinya suatu perubahan sosial. Dalam konteks yang luas, 

misalnya suatu komunitas atau masyarakat, bila komposisi 

penduduknya berubah maka struktur sosialnya akan berubah. 

b. Adanya perubahan relasi dalam struktur sosial. Perubahan relasi 

dalam struktur sosial akan sangat mempengaruhi perubahan sosial 

karena perubahan relasi kekuasaan atau otoritas dalam kelompok 

akan secara langsung mempengaruhi struktur sosial di masyarakat. 

c. Adanya perubahan dalam hubungan antara struktur-struktur yang 

berbeda. Ini menyangkut hubungan antara satu kelompok 

masyarakat dengan kelomppok masyrakat yang lain. 

d. Adanya perubahan dalam bentuk munculnya struktur sosial baru dari 

struktur sosial yang lama. Banyak sebeb munculnya stuktur sosial 

yang baru dan apabila struktur sosial yang baru hadir maka, struktur 

sosial yang lama akan memudar atau hilang sama sekali atau dalam 

beberapa kasus terintegrasi dengan struktur sosial yang baru 

terbentuk itu. 

3. Tindakan Komunikasi Sebagai Basis Perubahan Sosial 

Komunikasi adalah titik-tolak fundamental Habermas yang erat 

hubungannya dengan usaha mengatasi kemacetan Teori Kritis para 
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pendahulunya. Di tahun 1980-an karya besar The Theory of  Communicative 

Action, menandai sebuah usaha yang sangat brilyan untuk mendialogkan 

Teori Kritisnya yang disebut “Teori Tindakan Komunikatif”. Dalam karyanya 

tersebut Habermas menjabarkan empat macam klaim. Kalau kita bisa sepakat 

dengan dunia alamiah atau objektif, kita mencapai „klaim kebenaran‟(Truth). 

Kalau sepakat dengan kesepakatan norma-norma dalam dunia sosial, kita 

mencapai „klaim ketepatan‟ (rightness). Kalau sepakat tentang kesesuaian 

antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, kita mencapai klaim autentisitas 

atau kejujuran (sincerety). Akhirnya, kalau kita bisa menjelaskan macam-

macam klaim itu dan mencapai kesepakatan atasnya, kita mencapai „klaim 

komprehensibilitas‟ (comprehensibility). Setiap komunikasi yang efektif 

harus mencapai klaim keempat ini, dan orang yang mampu 

berkomunikasi,dalam arti menghasilkan klam-klaim itu, disebut memiliki 

“Kompetensi Komunikatif” (Hardiman, 1993) 

Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan 

kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan lewat argumentasi. Dia 

lalu membedakan dua macam argumentasi, yaitu: Perbincangan atau 

diskursus (discourse) dan kritik. Diskursus dibagi menjadi tiga; diskursus 

guna memenuhi klaim kebenaran maka disebut diskursus teoritis. Jika untuk 

memenuhi klaim ketepatan disebut diskursus prektik. Guna menepati klaim 

komprehensif maka dihasilkan diskursus eksplikatif (Habermas dalam 

Hardiman 2009: 18-19). Demikian pula dengan kritik, kritik terhadap dunia 

objektif, kritik estetis bertujuan membedah korelasi dan kesesuaian norma 
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objektif dengan dunia batiniah kita. Kedua, kritik teurapeutis yang mencoba 

mengungkap penipuan dari masing-masing pihak yang berkomunikasi 

(Hardiman, 2009: 19).  

Dalam memahami tindakan komunikasi atau rasionalitas 

komunikatif Jurgen Habermas, maka dibutuhkan juga satu pemahaman 

tentang rasionalitas instrumental sebagai bagian yang berbeda dari 

rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental dapat dilihat dari cara 

rasionalitas ini bekerja dengan mengejjar seefektif mungkin peran pribadi 

atau individu dan lebih mengarah pada proses mendominasi dan 

menghegemoni individu yang lain.. Rasionalitas instrumental juga bersifat 

monologis, dan juga bertujuan untuk mengontrol. Berbeda dengan 

rasionalitas komunikatif  yang memiliki corak yang lebih dialogis dengan 

mengedepankan proses pencapaian kesepahaman bersama antrara individu 

yang berinteraksi baik melalui Bahasa atau dengan sarana komunikasi yang 

lain. 

Istilah “rasional” yang digunakan Habermas dalam rasionalitas 

komunikatif mengandaikan adanya suatu penyelerasan antara rasionalitas 

dan pengetahuan. Dimana pengetahuan yang kita memiliki memiliki 

struktur proporsional, bahwa apa yang diyakini dapat direpresentasikan 

dalam bentuk proses komunikasi. Habermas menggunakan konsep 

rasionalitas ini lebih menitikberatkan pada bagaimana proses berbicara dan 

bertindak yang dilakukkan individu atau subjek dak\lam menggunakan 
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pengetahuannya bukan diilihat dari kepemilikan pengetahuan dari subjek 

tersebut. 

 Habermas selanjutnya mengatakan dalam tuturan Bahasa, 

pengetahuan diekspresikan secara eksplisit, sementara dalam tindakan-

tindakan yang berorientasi tujuan, suatu kemampuan, suatu pengetahuan 

diekpresikan secara implisit; kecakapan (Know-How) ini secara prinsipil 

dapat diubah menjadi pemahaman (Know-That). Jika mencari subjek 

gramatikal yang diikuti predikat “rasional”, maka akan muncul dua calon: 

pertama, individu yang memiliki pengetahuan, yang bisa lebih atau kurang 

rasional; yang dikemukakan A; seorang peneliti dapat mempermasalahkan 

keberhasilan tindakan B. Disini terjadi sebuuah dialektika dalam 

komunikasi antara dalam berkomunikasi apakah menghasilkan komunikasi 

satu kesepahaman ataukah tercipta suatu komunikasi yang egaliter. (Gora 

dan Olifia, 2017: 78) 

Berkaitan dengan hal tersebut, Habermas mengembangkan teorinya 

yakni “Teori Tindakan Komunikatif” dalam teori tersebut membagi 

rasionalitas masyarakat menjadi dua yakni rasionalitas dunia-kehidupan dan 

rasionalitas sistem  dimana rasionalitas dunia-kehidupan sebagai tindakan 

komunikasi terjadi, serta adanya rasionalitas sistem dimana tindakan 

seringkali dikoordinasi secara strategis (Habermas, 2012). pendiriannnya 

adalah bahwa masyarakat jangan dilihat hanya sebagai sistem administrasi 

dan ekonomi, melainkan juga solidaritas budaya atau komunitas. 
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a. Rasionalitas Dunia-Kehidupan dan Rasionalitas Sistem 

Habermas, melihat masyarakat modern dan membagi masyrakat ke 

dalam dua jenis rasionalitas yakni rasionalitas dunia-kehidupan dan 

rasionalitas sistem. Konsepsi tersebut tidak dipahami secara fenomena 

empirik, namun lebih kepada perbedaan jenis rasionalitas yang berkaitan 

dengan perbedaan cara bertindak. Konsepsi tersebut juga bermakna pada 

adanya perbedaan lingkungan dalam masyarakat yang berimplikasi pada 

berbedanya tindakan sosial, serta perbedaan cara dalam tindakan koordinasi. 

Dunia kehidupan (lifeworld/lebenswelt) adalah istilah metodologis yang 

merupakan istilah kunci dalam karya Habermas. Dalam dunia-kehidupanlah 

struktur sosial dan ekonomi saling menebus dengan tindakan dan kesadaran. 

Dunia-kehidupan adalah substrata dari pandangan dunia (worldview) sadar 

kita  dan dari semua tindakan sosial. Dunia-kehidupan merupakan medan 

transendental dimana pembicara dan pendengar dapat mengajukan klaim 

masing-masing, sekaligus tempat mereka dikritik dan mengkritik demi 

mengukuhkan klaim validitas mereka, mengajukan penolakan atau pun 

persetujuan demi mencapai consensus. Dunia kehidupan ditandai dengan 

adanya intersubyektifitas, pemahaman akan rasionalitas tindakan 

komunikasi (communicatively acting rationality of understanding). Hal ini 

diartikan bahwa komunikasi intersubyektif yang dihasilkan oleh bahasa 

yang menghasilkan alasan tertentu merupakan rasionalitas intergatif dan 

koordinasi yang terjadi di dalam masyarakat ketika di ranah publik.  
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Habermas terkadang menyebut dunia-kehidupan sebagai konsensus latar 

kehidupan sehari-hari dan sering sebagai gudang pengetahuan yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tidak ada titik 

pengamatan sempurna yang berada di luar dunia-kehidupan. Dengan 

argumentasi dan refleksi, kita dapat menghubungkan diri kita dengan dunia-

kehidupan dengan cara yang teratur dan rasional-itulah sebagian dari makna 

rasionalisasi. Kita melihat bahwa konsep dunia-kehidupan dan pandangan-

dunia membuka jalan pada klarifikasi proses rasionalisasi yang lebih jauh, 

bahwa Habermas menginginkan kita untuk mempelajari evolusi masyarakat 

sebagai rasionalisasi dunia-kehidupan. 

Rasionalisasi sistem merujuk kepada struktur yang terendapkan dan pola 

tindakan instrumental yang mapan. Terbagi dua yakni uang dan kuasa yang 

membentuk media yang menyetir (mekanisme yang sifatnya mengarahkan 

dan mengkoordinasikan) dari ekonomi kapitalis di satu pihak dan 

administrasi negara institusi terkait. Fungsi utama dari subsistem uang dan 

kuasa adalah reproduksi material dari masyarakat yakni prduksi dan 

sirkulasi barang barang dan asa  Sistem merupakan keseluruhan jaringan 

fungsional objektif yang unsur-unsurnya secara kausal saling tergantung 

satu sama lain. 

Dalam Communication and the Evolution of Society (1979), Habermas 

menguraikan perkembangan masyarakat sebagai sebuah proses rasionalisasi 

dari komunikasi dunia kehidupan yang bersiat spontan terdiferensiasi ke 

dalam berbagai subsistem sosial yang bersifat objektif. Proses rasionalisasi 
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ini sebagai transofrmasi sosial yang terjadi di dalam dunia kehidupan yang 

terstruktur secara komunikatif, maka apa yang terjadi sebagai akibat 

diferensial harus dikonfirmasi validitasnya, menurut prinsip-prinsip 

komunikasi dunia kehidupan, apabila subsistem sosial yang sudah terbentuk 

harus merealiasikan tujuan-tujuannya dalam kaitan dengan masyarakat. 

Apabila subsistem-subsistem sosial tersebut melakukan sesuatu dalam 

kaitan dengan kepentingan masyarakat, maka prinsip-prinsip komunikasi 

yang bersifat objektif harus merefleksikan hubungan-hubungan sosial dalam 

dunia kehidupan yang bersifat spontan. Standar validasinya adalah 

rasionalitas komunikatif, yakni apa yang secara publik disepakati atau dapat 

disepakati secara rasional. (Poespowardojo & Seran, 2016: 170). 

Keyakinan Habermas bahwa tindakan antar manusia atau interaksi sosial 

pada dasarnya bersifat rasional. Sifat rasional ini bisa kita lihat dalam 

kenyataan bahwa masing-masing aktor atau individu mengorientasikan diri 

pada pencapaian pemahaman satu sama lain.. Kata pemahaman 

(Verstandigung) pada Habermas memiliki suatu pemaknaan yang beragam. 

Kata itu dapat berarti mengerti (Verstehen) suatu ungkapan bahasa. Kata 

tersebut juga bisa berarti persetujuan (Einverstandnis) atau konsesus 

(Konsens). Sifat rasional yang dimaksud habermass mengacu pada arti 

terakhir ini. Tindakan antarindividu atau subjek bersifat rasional, karena 

tindakan itu berorientasi pada pencapaian suatu  konsensus atau 

kesepakatan. Pencapaian satu konsensus atau kesepakatan atas tindakan-

tindakan yang dilakukkan antarindividu itu adalah tindakan komunikatif. 
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Jika dipahami demikian, konsep rasionalitas  komunikatif mengacu pada 

rasionalitas yang secara potensial terkandung di dalam tindakan 

komunikatif. Rasio komunikatif katakanlah yang mengarahkan dan 

membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai tujuannya, yaitu 

bersepakat mengenai sesuatu atau mencapai konsensus tentang sesuatu. 

 

 

C. Integrasi Keislaman 

Perubahan adalah merupakan sunatullah,perubahan mempunyai kaitan erat 

dengan misi pelurusan, perbaikan, demi membangun umat yang islami, sedangkan 

Perubahan sosial adalah perbaikan antara kondisi sekarang dan kondisi 

sebelumnya terhadap aspek-aspek dari struktur social termasuk didalamnya pola 

perilaku, sikap, akhlak, dan nilai-nilai.Melakukan perubahan social tidak bisa 

diselesaikan hanya dengan berpangku tangan tanpa ada usaha untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan, sebab Allah tidak akan mengubah keadaan apapaun selama 

kita tidak mengubah keadaan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Ar-Ra‟ad/13 : 11 yang berbunyi :  

ا باِ وْفسُِهِمْۗ  يِّرُوْا م  ى يغُ 
تَّٰ ا بقِ ىْمٍ ح  يِّرُ م    لَ  يغُ 

 (33: 31﴾ ) الرّعد/ ١١﴿ ۗانِه اّللَّٰ

 

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan
  

yang ada pada diri mereka 

sendiri.”.(Kementrian Agama RI, 2019:353) 

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan Allah SWT mempunyai malaikat-

malaikat yang datang kepada manusia silih berganti, sebagian dari mereka datang 

di waktu malam, sebagian dari mereka datang di waktu siang, menjaga manusia 

dengan perintah Allah dari beberapa takdir yang memang Allah tuliskan akan 
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dicegah darinya, mencatat segala perkataan dan perbuatan manusia. Allah tidak 

merubah keadaan satu kaum, dari keadaan yang baik kepada keadaan buruk yang 

tidak mereka sukai, hingga mereka sendiri yang merubah apa yang mereka dapati 

dari keadaan syukur (menjadi keadaan kufur). Bila Allah hendak membinasakan 

suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mencegah kehendak-Nya. Dan kalian -

wahai manusia- tidak memiliki penolong yang mengurusi urusan kalian, yang 

kalian bisa berlindung kepadanya untuk menepis malapetaka yang menimpa 

kalian. 

Melakukan perubahan sosial tidak bisa selesai hanya berpangku tangan 

tanpa melakukan perbaikan-perbaikan. Masa-masa keajaiban itu bersifat ghaib 

dan kita menyerahkannya pada Allah. Dalam alam pikiran rasionalitas kita, secara 

logis Allah menegaskan sebuah hukum alam (sunnatullah) bahwa “Sesungguhnya 

Allah tidak mengubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka mengubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra‟ad: 11). Ayat ini dengan jelas 

menuntut segala potensi yang kita miliki untuk melakukan perubahan, jika kita 

telah bergerak maka Allah pun akan membantu perubahan itu. 

Ketersesuaian ayat ini dengan upaya mendorong perubahan sosial bisa 

dilihat bahwa dalam mendorong terciptanya  perubahan sosial dalam masayarakat 

itu harus dilandaskan pada usaha-usaha untuk memaksimalkan perubahan itu bisa 

tercipta. Karena, perubahan tidak akan tercipta jika hanya berdiam diri tanpa 

adanya usaha yang dilakukkan. 

Jika kita lihat dalam konteks Islam Perubahan sosial yang terbesar dalam 

sepanjang abad islam mungkin adalah apa yang telah dibawa oleh Muhammad 

saw. Melalui metode-metode yang dipakai telah mampu mengubah pola perilaku 

masyarakat dari yang suka berperang, suka membunuh anak perempuan, suka 
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mabuk-mabukan menjadi masyarakat yang progresif, intelektual, terpelajar, dan 

yang terpenting, semua perilaku masa lalunya hilang ketika Muhammad 

mengubah sosio-kultural yang ada pada waktu itu. 

Muhammad adalah nabi sekaligus pemimpin yang terhebat sepanjang 

sejarah ini. Dan ini telah dibuktikan. Michael Hearts dalam bukunya “100 orang 

yang berpengaruh di dunia” menempatkan Muhammad diurutan pertama. Ajaran 

Islam yang dibawanya mampu mengakar kedalam sosio-kultural mereka, 

mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang intelektual. 

Proses perubahan masyarakat yang digerakkan oleh Muhammad adalah 

evolusi. Proses itu digerakkan dengan mekanisme interaksi dan komunikasi sosial, 

dengan imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Strategi perubahan kebudayaan 

yang dicanangkan adalah strategi yang sesuai dengan nalar, fitrah, bakat, asaz atau 

tabiat-tabiat universal kemanusiaan. 

Hubungan antara agama dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Bahkan, sinergi keduanya dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang lebih 

baik. masyarakat perlu memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat 

sehingga langkah-langkah untuk mendeskripsikan, membahas, membandingkan 

serta menganalisis aspek kehidupan sosial-keagamaan dapat  sampai kepada 

perubahan sosial dimasyarakat (Irawan, 2018: 83). 

Konsep islam dalam perubahan sosial itu ada. Bahkan Allah pun 

menyuruh masyarakat untuk berubah, kalau tidak mau berubah biar Allah saja 

yang mengubahnya. Akan tetapi, ada beberapa jenis masyarakat muslim yang mau 

melakukan perubahan sosial karena mereka ingin menjadikan islam itu agama 

yang fleksibel. Tapi bukan dalam hal yang prinsip. Namun ada juga masyarakat 

islam yang begitu mereka melakukan perubahan sosial, prinsip-prinsip yang telah 
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Allah gariskan telah hilang dalam perubahan mereka. Artinya Islam sudah 

menjadi agama kenangan. Akan tetapi ada juga masyarakat islam yang sama 

sekali tidak ingin melakukan perubahan. Akhirnya mereka terjebak pada satu 

agama yang statik/ tidak berubah. Mereka menjadi terbelakang. 

Memahami konsep perubahan sosial dalam islam memang tidak mudah. 

Karena kita juga akan bersinggungan dengan hal-hal yang baru dalam islam, 

dimana islam sebenanya mengatur tapi tidak dijelaskan secara detail. Maka dalam 

hal ini, sebagai masyarakat muslim yang intelektual seharusnya memahami fiqh-

fiqh yang seharusnya dipelajari secara mendalam, seperti fiqh muwazanat, fiqh 

aulawiyat, fiqh kemenangan dan kejayaan, dan mungkin zaman terus akan 

berlanjut maka akan bermunculan fiqh-fiqh yang baru. “Jikalau tidak ada fiqh-fiqh 

yang baru atau suatu aturan untuk menyamakan kualitas dan kuantitas agama 

dalam peredaran zaman, maka sesungguhnya islam ini hanya akan menjadi suatu 

agama yang catatan sejarahnya berhenti sampai disitu.” 

Olehnya itu salah satu upaya dalam mendorong perubahan sosial yang bisa 

selaras dengan prinsip islam yakni dengan memanfaatkan perpustakaan.  

Perpustakaan berperan  sebagai lembaga kebudayaan yang mempu mempengaruhi 

paradigma masyarakat dengan informasi yang ada dalam perpustakaan dan 

perpustakaan juga harus mampu menjadi ruang interaksi dan pertukaran 

komunikasi sosial hingga perpustakaan bisa menjadi pemantik untuk masyarakat 

karena dalam proses perubahan pastinya harus ada satu pantikan yang 

dicontohkan kepada masyarakat dan itu semua bisa dipantik lewat kehadiran 

perpustakaan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

           Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010:15). Penggunaan penelitian kualitatif ini 

terlebih dahulu dilakukan dengan mencari data yang terkait, kemudian melakukan 

wawancara serta observasi atau  terjun langsung ke lapangan. 

Penelitian ini akan menghasilkn gambaran atau informasi terkait masalah 

yang diteliti, berhubungan dengan analisis peran perpustakaan komunitas kata 

kerja dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yakni Perpustakaan Komunitas Kata Kerja di 

Jl. Kajenjeng Dalam 3 Blok 6 No. 8/12 Perumnas Antang Kec. Manggala, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan 
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2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan sesuai surat izin penelitian 

yang diterbitkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dengan Nomor : 24678/S.01/PTPS/2021. 

C. Sumber Data 

Adapun dua data yang terkait dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber 

yaitu pustakawan atau pengelola perpustakaan yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin di teliti, dengan wawancara langsung terhadap 

narasumber dan turun langsung untuk melakukan observasi. Sumber data 

memberikan gambaran kepada peneliti . adapun informan yang diteliti 

berjumlah tiga orang yakni: 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1 Mega S Haruna Direktur Kata Kerja Informan 1 

2 Erika Rahma Aprilia Pustakawan Informan 2 

3 Muhammad Randy pustakawan Informan 3 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang yang menjadi pelengkap dari data 

primer yang diperoleh dari literature, dokumen, gambar yang mempunyai 

hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dapat berupa 
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jurnal, catatan, buku, jurnal, artikel, majalah, internet maupun sumber lain 

yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam proses pengumpulan data 

ini sebagai pendukung dari data primer.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2010:308). Adapun 

teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi  

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Karena sebelum kita 

mengumpulkan data, terlebih dahulu kita melakukan observasi yang 

mendalam mengenai apa yang ingin kita kaji.  Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan seiring dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 

(proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas. (Nasution, 1988). 

Bentuk observasi yang dilakukan peneliti ini adalah observasi 

langsung ke lapangan atau turun langsung ke lokasi dimana kita akan 

meneliti. Peneliti menyimak dan mengamati langsung keadaan umum 

perpustakaan Kata Kerja. Mulai dari bagaimana ruang yang dihadirkan untuk 

mendukung perubahan sosial sampai dengan strategi yang digunakan dalam 
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mendorong perubahan sosial. Observasi  ini perlu dilaksanakan agar 

pemustaka dapat menemukan perbandingan dari beberapa hasil wawancara 

lansung dengan kenyataan yang ada di lapangan atau beberapa hal baru 

mungkin tidak ditemukan sebelumnya sehingga hasil dari  beberapa 

wawancara dapat ditemukan perbedaan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti 

dan pengelola perpustakaan. Peneliti dalam hal ini pengumpul data yang 

mengajukan pertanyaan dengan informan atau orang yang paham mengenai 

apa yang diteliti, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tanya 

jawab secara langsung atau tatap muka merupakan salah satu teknik dalam 

mengumpulkan data, sehingga informasi dari informan dapat diketahui dengan 

jelas.  

Dalam proses wawancara pengumpul data atau peneliti terlebih dahulu 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data harus menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang relevansi dengan apa 

yang menjadi fokus penelitian. Selain harus membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk wawancara, pengumpul data juga harus menyiapkan alat bantu 

pengumpulan data seperti tape recorder, alat tulis menulis serta dokumentasi 

pada setiap narasumber yang diwawancarai.  

3. Dokumentasi  
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain. (Sugiyono, 2010:329). Dokumentasi, biasanya menghasilkan dokumen 

berupa gambar atau foto terkait observasi atau wawancara yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan  instrument atau alat 

penelitian itu sendiri. Oleh karena, validasi diperlukan untuk mengukur  seberapa 

jauh peneliti siap melakukan penelitian. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen meliputi validasi terhadap penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, pemahaman metode penelitian kualitatif, kesiapan peneliti untuk 

memasuki obyek penelitian. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara 

evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap penguasaan teori dan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, metode kualitatif, serta kesiapan memasuki 

lapangan. (Sugiyono, 2010: 306).  

F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

secara terus menerus sampai data jenuh dengan pengamatan yang terus menerus 
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tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada 

umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), 

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. 

(Sugiyono, 2010:334). 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dilakukan melalui tiga alur 

(Sugiyono, 2010:338) yakni: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data atau data reduction yaitu proses pemilihan, 

penyederhanaan, pegabstakkan, dan pengubahan dasar kata yang muncul dari 

catatan tertulis yang dihasilkan ketika dilapangan. Proses ini berlangsung terus-

menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua 

informasi tersebut berguna dan memiliki konstribusi dalam mengungkapkan 

masalah penelitian. Untuk itu, reduksi data penting dilakukkan setiap saat, 

sedikit demi sedikit, karena bila proses itu dilakukkan di akhir penelitian, akan 

semakin banyak informasi yang harus disaring. (Martono, 2016: 11) 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data atau data display yaitu aktifitas penyajian data hasil 

penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan semantara 

dan merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang 

tidak lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum di peroleh 
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Setalah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

c. Kesimpulan (Verification) 

Menurut Miles and Huberman adalah Langkah ke tiga dalam analisis 

data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oleh karena itu 

kesimpulan dalam sebuah penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan 

masalah yang  telah dirumuskan, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat temporer dan 

berkembang setelah peneliti turun  di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perpustakaan Komunitas Kata Kerja 

1. Latar Belakang Lahirnya Perpustakaan Komunitas Kata Kerja 

Perpustakaan Kata Kerja merupakan perpustakaan komunitas yang aktif 

bergelut di wilayah kota Makassar. Hadirnya perpustakaan kata kerja diinisiasi 

oleh salah satu komunitas bernama AcSI di bawah organisasi Komunitas 

Ininnawa sebagai organisasi induk dari beberapa oerganisasi dibawahnya. Active 

Society Institute (AcSI) adalah oganisasi yang bergerak pada penyelenggara 

pendidikan dan penelitian. Isu dan bidang yang menjadi fokus pendidikan AcSI 

adalah Bidang Penelitian Desa, Bidang Penelitian Anak muda, dan Bidang 

Pelatihan Pengorganir Desa. 

Pada awal dari munculnya kata kerja hanya menjadi program yang 

dicetuskan oleh Acsi di bawah naungan Direktur program yang bertujuan sebagai 

wadah tempat berkumpul untuk semua kalangan dimana dalam wadah tersebut 

kita bebas mengekspresikan diri sesuai dengan keinginan kita, sebagai tempat 

yang nyaman, tidak terlalu berat dan happy-happy tetapi tidak melupakan isu yang 

dibawa. Dalam wadah tersebutlah mereke berkumpul dan kemudian mengadakan 

diskusi, bedah buku, nonton film bersama dan membuat kelas-kelas pelatihan. 

Kata Kerja menginginkan terciptanya sebuah perpustakaan yang bebas dari 

penafsiran masyarakat bahwa perpustakaan adalah tempat yang menyeramkan dan 

sangat kaku. Oleh karnanya perpustakaan kata kerja dibuat semenarik mungkin 

dan menghindari kesan kaku dalam pengelolaan perpustakaan sehingga setiap 



43 
 

 
 

orang yang datang berkunjung merasa nyaman dan menjadikan perpustakaan 

sebagai ruang publik. Perpustakaan kata kerja juga meyakini bahwa bukan minat 

baca orang Indonesia yang rendah tetepi akses terhadap bahan bacaaan dan 

informasi yang kurang sehingga hadirnya kata kerja menjawab permasalahan itu. 

Kata kerja berdiri pada tanggal 30 Maret 2014  sebagai program dari AcSI 

dan pada tanggal 19 april 2018 resmi berdiri sendiri dan resmi sebagai anggota 

dari komunitas ininnawa sebagai organisasi induk. Kata kerja adalah organisasi 

yang bergerak pada bidang kampanye literasi. Kata kerja hadir sebagai komunitas 

literasi untuk meluaskan penyederhanaan makna Literasi yang kini sering 

disederhanakan sebagai persoalan “minat baca” oleh karenanya berangkat dari itu 

kata kerja melakukan beberapa hal terkait perluasan makna Literasi tersebut : 

Pertama, Membuka perpustakaan yang semudah mungkin diakses oleh banyak 

orang dari berbagai kalangan. Sebab, kata kerja percaya bahwa bukan minat baca 

yang rendah namun akses masyarakat terhadap buku yang kurang. Kedua, 

menyikapi pemaknaan literasi secara luas, kata kerja tak sekedar bergelut di 

persoalan buku dan bacaan, namun juga melakukan kegiatan-kegiatan literasi di 

bidang lain seperti music, film, maupun kajian-kajian kebudayaan lainnya. Ketiga, 

kata kerja percaya yang paling penting dari segala kegiatan adalah manusia dan 

kemanusiaan di berbagai kegiatan tersebut. 
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2. Nilai-Nilai Dasar Kata Kerja 

a. Pluralisme; keyakinan bahwa peradaban dan keragaman adalah suatu 

kekuatan. 

b. Non diskriminatif; sikap dan perilaku yang tidak membedakan siapapun 

atas dasar preferensi apapun. 

c. Hak Asasi Manusia; mengakui dan menjunjung tinggi serta berusaha 

menerapkan semua hak-hak dasar semua orang seperti yang telah 

disepakati masyarakat dunia. 

d. Demokrasi; mengakui dan menjunjung tinggi serta berusaha terus menerus 

menerapkan semua prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

e. Kesetiakawanan dan kesetaraan; berusaha membangun hubungan-

hubungan dan kerjasama dengan semua pihak atas dasar persamaan, 

keprihatinan dan kedudukan yang setara. 

f. Kekeluargaan; berusaha menyelesaikan persoalan baik secara internal 

maupun external dengan prinsip-prinsip kekeluargaan. 

g. Keadilan sosial gender; berusaha mewujudkan keadilan-keadilan dalam 

hubungan gender dalam lingkungan sendiri dan di tengah masyarakat. 

h. Kesejahteraan anggota; mengupayakan terjaminnya keberlangsungan 

hidup anggota secara ekonomi, politik dan budaya. 

i. Empati; berusaha merasakan emosi yang samadan memahami cara berfikir 

anggota komunitas juga orang-orang dalam masyarakat.  
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3. Divisi-Divisi Kata Kerja 

a. Divisi perpustakaan 

Divisi perpustakaan mempunyai tugas pada pengelolaan perpustakaan 

yang  ada di komunitas kata kerja. Divisi ini yang mengurus bagaimana 

tata runag yang ada di perpustakaan, peminjaman buku, dan segala hal 

yang dikerjakan dalam pepustakaan. 

b. Divisi media 

Devisi media mempunyai tugas untuk mengelola semua akun media sosial 

dan website yang dimiliki oelh kata kerja. Divisi media ini juga berperan 

memberikan informasi dalam bentuk digital kepada semua terkait 

kegiatan-kegitatan dan semua aktifitas yang di lakukkan kata kerja. 

c. Divisi program 

Divisi program mempunyai tugas untuk menghandel semua program-

program yang nantinya akan dikerjakan oleh kata kerja. Divisi ini juga 

biasanya merancang program apa yang ingin dikerjakan lagi. 

d. Divisi toko sebelah 

Divisi ini berfokus kepada penjualan marchandise yang diadakan oleh kata 

kerja mengingat komunitas kata kerja adalah organisasi yang tidak 

memiliki donater tetep untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. Jadi took sebelah adalah salah satu alternatif pendanaan 

yang dibuat untuk membantu jalannya kegiatan-kegiatan di kata kerja. 
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4. Pelayanan Perpustakaan Kata Kerja 

Jadwal pelayanan diperpustakaan kata kerja buka 5 hari dalam 

seminggu yakni hari selasa sampai sabtu tetapi, di hari selasa sampai kamis 

buka mulai pukul 10.00 WITA sampai 21.00 WITA dan khusus unttuk di hari 

sabtu kata kerja buka pukul 10.00 WITA sampai 18.00 WITA sedikit 

dipercepat dari hari-hari sebelumnya. Perpustakaan tutup di hari Ahad dan 

Senin. 

Untuk peminjamana buku perpustakaan kata kerja hanya mensyaratkan 

menyumbangkan dua buku favorit dan itu menjadi rekomedasi bacaan kepada 

pembaca lain. Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk mereka yang ingin 

mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan. Jika ingin memperoleh 

kartu anggota perpustakaan, anggota perpustakaan dikenakan biaya sebesar 

Rp.10.000,- untuk biaya administrasi. 

Setelah menjadi anggota perpustakaan anggota sudah bisa menikmati 

fasilitas yang disediakan seperti peminjaman buku maksimal 2 koleksi selama 

sepekan. Apabila, terlewatkan maka tidak ada sistem denda atau sanksi 

kepada yang bersangkutan, disedikan ruang diskusiyang menjadi tempat 

pengunjung dari lembaga atau organisasi untuk melaksanakan rapat atau 

kegiatan izin penggunaannya cukup membawa surat peminjaman ke 

perpustakaan kata kerja, dan semua kegiatan-kegitatan maupun akses 

terhadap buku-buku dibuka untuk semua masyarakat. 

B. Hasil Penelitian  
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Seperti yang telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya, penelitian ini 

dirancang untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana perpustakaan komunitas 

kata kerja dalam memaknai perubahan sosial beserta apa saja usaha yang 

dilakukan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat yang berangkat dari 

rumusan masalah diawal. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan hasil 

penelitian yang telah dilakukkan sebelumnya. 

1. Perpustakaan Komunitas Kata Kerja dalam Memaknai Perubahan 

Sosial 

Dalam melaksanakan semua kegitan-kegiatan di Perpustakaan Kata 

Kerja sangat menitik beratkan pada agenda mebuat seseorang bisa menjadi 

lebih produktif dan memiliki pandangan yang baru dalam mejalani kehidupan 

sosialnya karena perpustakkan Kata Kerja punya satu paradigma melihat 

bagaimana perpustakaan dapat menjadi wadah dalam mendorong perubahan 

sosial. Hal ini di tuturkan oleh  Erika Rahma Aprilia 

Perpustakaan kata kerja sebenarnya dalam memaknai perubahan 

sosial adalah bagaimana seseorang itu bisa berubah menjadi lebih 

kritis dalam melihat kondisi sosial dan lebih peka dalam lingkungan 

sosial. (Wawancara pada 23 Januari 2022) 

 

  Hal yang sama disampaikan  Mega S Haruna Selaku Direktur di 

Perpustakaan Kata Kerja juga mengatakan 

Perubahan sosial yang dimaknai kata kerja bukan perubahan sosial 

berskala besar tetapi berawal dari perubahan kecil, contohnya saja 

mengajak orang baca buku itu salah satu perubahan sosial dari orang 

yang tidak suka baca buku menjadi orang yang suka membaca buku. 

(Wawancara tanggal 22 Januari 2022) 
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  Perubahan sosial memang bukan dilihat seberapa banyak orang 

yang sudah berubah bukan pula dilihat dari bagaimana perubahan itu bisa 

merubah struktur atau tatanan sosial yang besar dan mengubah sistem yang 

ada dalam masyarakat tetapi dengan perubahan-perubahan skala kecil lah 

yang sangat berdampak bagi lingkungan sosial. Berangkat dari perubahan 

kecillah sehingga perubahan besar itu bisa terjadi. Kehadiran Perpustakaan 

tidak bisa kita lepaskan dari proses perubahan sosial dikarenakan 

perpustakaan memiliki peran dan fungsi yang sangat dekat dengan kehidupan 

masyarakat. Selain sebagai tempat seseorang bisa mendapatkan bahan bacaan 

di perpustakaan juga lah seseorang bisa mengasah potensinya untuk lebih 

ditingkatkan dan bisa menjadikan seseorang lebih sejahtera berkat informasi 

dan ilmu pengetahuan yang bisa dimaksimalkan di perpustakaan. 

Perpustakaan kata kerja yang notabenenya bergerak dalam isu 

penyebarluasan informasi sangat berpengaruh dalam proses mendorong 

perubahan sosial karena pada awalnya perpustakaan kata kerja memang 

bertujuan sebagai tempat yang nyaman dan menghindari pendefinisian 

perpustakaan sebagai tempat yang kaku dan menyeramkan. 

Awalnya kan AcSI membentuk satu program yang namanya kata 

kerja, dimana program ini bertujuan untuk membungkus kegiatan-

kegiatan yang awalnya terkesan berat menjadi lebih sederhana 

sehingga membuat orang yang datang bisa lebih santai, bisa 

diterima dan happy-happy tetapi tidak melupakan isu yang dibawa. 

(Randy Wawancara tanggal 24 Januari 2022) 

 

Kita juga tidak bisa melihat perpustakaan sebagai tempat 

meminjam buku dan membayar denda saja karna perpustakaan 

lebih dari itu dimana perpustakaan bisa menjadi ruang bersama 

(Randy Wawancara tanggal 24 Januari 2022) 
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  Tidak seperti perpustakaan pada umumnya perpustakaan kata kerja 

memang mengusung isu-isunya lewat kegiatan-kegiatan yang didesain untuk 

kenyaman pemustaka. Kehadiran perpustakaan kata kerja yang mempunyai 

lingkup kerja di wilayah masyarakat urban menjadikan perpustakaan sebagai 

ruang publik atau ruang bersama. Selain aktif untuk menyebarkan literasi ke 

khalayak umum kata kerja juga mengfokuskan kerja-kerjanya kepada anak-

anak muda yang ada di sekitar lingkungannya. 

Kata kerja juga dihadirkan untuk menghubungkan perpustakaan 

dengan anak muda, dan menghidupkannya dengan kegiatan se-

anak muda mungkin seperti pemutaran film, kongser musik karna 

memang targetannya kita anak muda dan Literasi. (Erika 

Wawancara Tanggal 23 Januari 2022) 

  Kebaradaan perpustakaan memang tidak bisa dilepaskan dari 

tugasnya untuk mendorong perubahan sosial itu lahir karena, kehadiran 

perpustakaan menjadi bagian dari peradaban dan budaya manusia. Tinggi 

rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat pada kondisi 

perpustakaan yang dimiliki. Artinya, bahwa kondisi perpustakaan merupakan 

subuah refleksi budaya dan peradaban yang mencermirkan kehidupan 

manusia. Perpustakaan juga berperan meningkatkan apresiasi budaya dari 

masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Eksistensi 

diharapkan mampu mencerminkan kemajuan dan merefleksikan kehidupan 

budaya masyarakat. Perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana diskusi 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta memperkuat 

kesatuan dan persatuan. Oleh karenanya perpustakaan memiliki posisi penting 

dalam mendorong perubahan sosial 
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Kalau dilihat dari Perpustakaan kata kerja mereka percaya bahwa 

bukan minat baca yang rendah tetapi akses terhadap bacaan dan 

informasi yang kurang, jadi bagaimana orang mau berubah kalau 

tidak ada yang memantik dia untuk berubah lewat buku dan lewat 

perpustakaan ini dihadirkan untuk bisa memantik perubahan 

sosial itu (Erika Wawancara 23 Januari 2022) 

Jika kita lihat di perpustakaan kata kerja buku itu hanya sebagai 

media untuk mendatangkan orang berkumpul jadi yang paling 

utama itu orangnya. Karena, buku tidak akan berguna jika tidak 

ada orang yang bicarakan. Jadi perpustakaan cuman media dan 

untuk sampai pada perubahan sosial bagaimana media itu dikelola 

dengan baik sehingga kita tidak fokus pada bukunya tapi 

orangnya (Randy Wawancara 24 Januari 2022). 

2. Usaha-Usaha yang dilakukan Perpustakaan Kata Kerja dalam 

Mendorong Perubahan Sosial 

Perpustakaan dan pustakawan dikatakan sebagai penyedia informasi, 

dituntut untuk dapat menyumbangkan peran dan fungsinya dalam melakukan 

perubahan-perubahan yang lebih baik kepada masyarakat terutama melalui 

kiprahnya dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. 

Perpustakaan juga merupakan jalan untuk menuju masyarakat literat. Namun 

demikian untuk merealisasikan semua impian itu bukanlah sesuatu yang 

mudah. 

Perpustakaan kata kerja sangat mendambakan bagaimana agar 

transformasi sosial dan menciptakan masyarakat yang literat itu bisa terjadi. 

Usaha-usaha yang kemudian dilakukan oleh perpustakaan kata kerja itu tidak 

lepas dari nilai-nilai yang sudah penulis tuliskan diatas. Nilai-nilai yang sudah 

dibangun sebelumnya diejawantahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kata kerja. 
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Jadi selama ini ada 2 cara yang kami lakukakan untuk 

melakukkan kegiatan ada online dan offline tetapi, sebelum 

pandemi online itu hanya sebatas menyampaikan informasi 

dimedia melalui tulisan di website atau di twitter dan Instagram 

dan untuk program offlinenya dilaksanakan di perpustakaan kata 

kerja (Mega 22 Januari 2022). 

 

Selama kata kerja berdiri sudah banyak usaha-usaha yang dilakuakan 

baik itu secara online dan offline.beberapa usaha yang dilakukkan yakni : 

a. Diskusi Tematik atau Bedah Isu 

Kebanyakan kegiatan yang dilakukan secara offline berisi kegiatan 

yang datang dari satu fenomena yang terjadi atau isu-isu yang sedang 

berkembang di masyarakat. Dari isu itu di buatlah satu kegiatan untuk 

membedah isu yang sedang terjadi, itulah salah satu upaya yang dilakukakan 

pepustakaan kata kerja dalam merespon isu-isu yang sedang hangat.  

Akan tetapi perpustakaan kata kerja menunjukkan kegiatannya buka 

sekedar perihal kesadaran terhadap praktik institusional dan aktivitas rutin 

administrasi, melaikan tidak bisa lepas dari isu-isu perubahan sosial. Hal ini 

sebagaimana dilihat dari wacana yang coba dibangun oleh pengelola 

perpustakaan kata kerja melalui aktivitas literasi dan menciptakan 

transformasi sosial. Terutama lagi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, 

aktivitas perpustakaan Kata kerja selama berada disana berupa pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi serta membangun kesadaran ekonomi, 

politik, budaya, dan ekologi masyarakat setempat. 

Jika melihat konteks sekarang sangat jarang ada perpustakaan yang 

kemudian peka terhadap kondisi sosial masayarakat. Apa yang tergambar dari 

usaha yang dilakukkan perpustakaan kata kerja dalam merespon isu-isu yang 
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berkembang dimasyarakat memberikan satu pemahaman bahwa tugas dari 

perpustakaan bukan hanya menyedikan bahan pustaka tetepi perpustakaan 

yang sarat akan informasi sangat memiliki peran untuk merespon isu-isu yang 

ada dalam masayarakat. 

Akan tetapi perpustakaan kata kerja menunjukkan kegiatannya bukan 

sekedar perihal kesadaran terhadap praktik institusional dan aktivitas rutin 

administrasi, melaikan tidak bisa lepas dari isu-isu perubahan sosial. Hal ini 

sebagaimana dilihat dari wacana yang coba dibangun oleh pengelola 

perpustakaan kata kerja melalui aktivitas literasi dan menciptakan 

transformasi sosial. Terutama lagi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, 

aktivitas perpustakaan Kata kerja selama berada disana berupa pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi serta membangun kesadaran ekonomi, 

politik, budaya, dan ekologi masyarakat setempat. 

 

Jadi sebelum pandemi kita intens lakukan diskusi tematik di kata 

kerja. Diskusi itu sebagai respon terhadap isu-isu yang terjadi atau 

yang lagi hot dibicarakan sama masyarakat jadi kita buatkan 

diskusi. (kak mega 22 Januari 2022) 

 

Seperti halnya yang disampaikan Mega diatas bahwa diskusi tematik 

sebagai media untuk merespon isu-isu yang sedang berkembang Erika 

menyempaikan hal yang sama 

Dalam semua kegiatan kata kerja yang paling sering dilaksanakan 

diskusi tematik karena dia merespon isu yang berkembang, 

contohnya waktu ada kasus rasisme di Surabaya nah kita respon 

dengan diskusi untuk lihat dimana akar-akarnya rasisme itu 

seperti apa dan kita kontekskan  bagaimana di Makassar (Erika 23 

Januari 2022).  

 

b. Kelas Peningkatan Kapasitas 
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Selain melaksanakan diskusi tematik perpustakaan kata kerja juga 

mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagaimana 

peningkatan Literasi masyarakat kadang melaksanakan nonton film bersama, 

bedah buku yang terbaru, workshop dan kadang juga mengadakan kelas-kelas 

untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Kelas yang dibentuk pun 

bermacam-macam tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh anggotanya jika 

dibutuhkan kelas menullis maka dibuatkan kelas untuk menambah 

kemampuannya.  

Dalam membuat kelas-kelas untuk peningkatan kapasitas kata kerja 

membuka seluas-luasnya orang untuk bergabung dalam kegiatan itu, kelas-

kelas yang dibuat bukan hanya kelas pengembangan skill tetapi juga kelas 

berbagi pengalaman dimana seseorang diberikan ruang untuk bisa berbicara 

terkait apa saya yang sedang dilakukkan atau keberhasilan dalam hidupnya 

mengelolah sesuatu. Di kelas itulah mereka berbagi pengalaman sehingga 

dari pengelaman orang lain itu bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi 

orang yang mendengarkan. 

Kami juga di kata kerja sering membuat kelas-kelas untuk 

peningkatan kualitas anggota seperti, kita buat kelas menulis, 

kelas membaca, kelas berbagi pengalaman untuk sekedar sharing 

dari tokoh-tokoh di sekitar kita (Mega, 22 Januari 2022) 

 

 Kelas-kelas pengembangan merupakan salah satu kegiata yang dilakukkan 

kata kerja dalam usahanya mendorong perubahan sosial. Jika dilihat dari 

bagaimana perpustakaan kata kerja dalam memaknai perubahan sosial dimana 

perpustakaan  dijadikan sebagai wadah atau ruang untuk berkumpul dan yang 
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lebih penting yang harus diberikan lebih banyak ruang yakni orangnya untuk 

mengembangkan potensinya. Potensi tersebut dapat eksis melalui 

serangakaian interaksi sosial yang melibatkan baik pemustaka maupun 

pengelola dalam aktivitas perpustakaan dan kepustakwanan. Interaksi sosial 

ini dapat dilihat dalam setiap aktivitas perpustakaan dan kepustakawanan, 

baik pendayagunaan atau pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh masyarakat 

maupun aktivitas-aktivitas lainnya. 

c. Perpustakaan Manusia, Buka Puisi dan Bland Book Date 

 Perpustakaan kata kerja setiap tahunnya ada program prioritas yang 

menjadi kegiatan rutin dilaksanakan, disamping kegiatan-kegiatan rutin yang 

dilakukan. Kegiatan prioritas tersebut sebagai bentuk konsestensi 

perpustakaan kata kerja dengan kegiatan-kegiatan yang sangat direspon oleh 

masyarakat. 

Kalau kita di kata kerja ada program prioritas tiap tahunnya jadi 

direktur yang terpilih itu sisa selanjutkan program prioritas itu 

untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Ada beberapa yang menjadi 

prioritasnya kami yakni perpustakaan manusia, buka puisi dan 

bland book date. (mega 22 Januari 2022) 

 

Perpusatakaan manusia menjadi kegiatan yang paling tinggi antusias 

orang untuk mengikutinya. Kegiatan ini didesain sesederhana mungkin tidak 

mendatangkan pembicara tetapi setiap orang adalah pembicara. Jadi proses 

pertukaran komunikasi dalam kegiatan ini itu sangat terjaga karena masing-

masing orang menyampaikan ide, pandangannya tentang bagaimana dia 

menjalani hidupnya dan menceritakan sisi hidupnya. 

Perpustakaan manusia memang di buat untuk bagaimana seseorang 

bisa meghargai orang orang lain dan bisa menjadi pendengar yang 
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baik. Karena, tujuan awal diadakan kegiatan perpustakaan manusia 

adalah untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa jika 

dalam interaksi sosial jangan lihat siapa yang berbicara tetapi apa 

yang dibicarakan dan itu menjadi penting untuk didengarkan.(Erika 23 

Januari 2022) 

 

Sebagaimana perpustakaan pada umumnya, kegiatan pelayanan 

perpustakaan oleh perpustakaan kata kerja ialah menyediakan informasi 

dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai 

media. 

d. Penyebaran Literasi Melalui Media Musik 

 Selain meyebarkan literasi melalui kegiatan-kegiatan pelayanan di 

perpustakaan dan juga membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat 

pemustaka nyaman, perpustakaan kata kerja juga menggunakan media lain 

dalam menyebarkan isu literasi. Konser musik juga sebagai kegiatan yang 

sering dilakukan oleh kata kerja untuk membungkus isu-isu yang dibawah 

dalam bentuk musik sehingga cukup menyasar targetan sebelumnya yakni 

anak muda. Diawal-awal terbentuknya, kegiatan ini sangat intens dilakukan 

dikarenakan banyak band-band indie yang muncul pada saat itu dan masing-

masing mengusung isu yang berbeda-beda dan itu yang ditampilkan di 

perpustakaan kata kerja. 

Kan di tahun-tahun awal subur sekali berdirinya musik-musik  

indie di makassar dan itu hampir kita kenal semua dan kita ajak 

tampil di kata kerja karena masing-masing band itu punya isu 

yang dibawa masing-masing dan itu perlu di dengar contohnya 

theory of discoustic (TOD) yang membawa isu tentang budaya 

dan itu yang ingin kita dengarkan. (Randy 23 Januari 2022) 

 

Di perpustakaan kata kerja juga memiliki satu band musik yang 

menjadi medium untuk meyampaikan isu-isu seputaran perkembangan 
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literasi. Jadi band ini dibuat awalnya memberikan ruang kepada anggota 

perpustakaan kata kerja untuk bisa mengasah potensinya dalam bidang musik 

di sisi lain juga membawa isu yang sudah dibuat oleh kata kerja. Karena jika 

dilihat dari targetan awal perpustakaan kata kerja yakni anak muda dan 

mahasiswa yang menjadi sasaran awal untuk melancarkan proses-proses 

perubahan sosial dan dengan sentuhan musik pendekatan kepada anak muda 

dan mahasiswa itu bisa dengan lancar terjalin. 

Kehadiran Rung Baca sebagai band di kata kerja sebenarnya 

hanya lebih kepengembangan diri, tetapi tidak bisa dipisahkan 

dari kata kerja karna isu-isu kata kerja diselipkan di ruang baca. 

Untuk ruang baca , awal terbentuknya bernama Meet at the library 

dengan personilnya eka (sebagai manager kata kerja) dan Ale. 

(randy 23 Januari 2022) 

 

e. Top Up Library 

Selama menjalankankan programnya selama 8 tahun lamanya 

perpustakaan kata kerja tidak menfokuskan kerja-kerja organisasi dan 

kegiatan- kegiatan yang dilakukkan hanya di perpustakaan yang secara fisik 

atau dimaknai sebagai gedung perpustakaan. Tetapi, perpustakaan kata kerja 

juga menyentuh masyarakat luas dengan beberapa program yang 

dilaksanakan diluar. Upaya ini dilakukkan untuk mendekatkan masyarakat 

dengan perpustakaan dan bahan bacaan. Jadi, perpustakaan tidak lagi 

dimaknai sebagai satu ruangan yang bersifat fisik tetepi perpustakkan hadir 

sebagai ruang dimana pemaknaan ruang akan membuat perpustakkan tidak 

terpaku kepada hal yang fisik melainkan tempat dimana pertarungan gagasan, 

tempat bertemu dan tempat berbagi wacana yang kemudian tergambar ketika 

kita berbicara tentang perpustakaan. 
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Sebenarnya untuk fokusnya kita untuk umum tetapi yang paling 

banyak dan gampang diakses itu mahasiswa dan kita biasa 

berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mahasiswa untuk membuat 

kegiatan. Ada kegiatan di kata kerja itu namanya “top up library” 

dimana hampir setiap minggu datang ke fakultas yang berbeda untuk 

adakan ini lapakan buku, kadang juga diacara event. (randy 

wawancara 23 januari 2022) 

f. Kampung Literasi 

Perpustakkan kata kerja tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dimana 

perpustakaan kata kerja dalam menjalankan programnya. Karena, 

keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dilihat dimana output dari yang 

dihasilkan itu mampu berpengaruh dimasyarakat luas. Dalam melaksanakan 

kegiatannya kata kerja kadang bekerjasama dengan instansi pemerintahan 

untuk mendukung jalannya kegiatan yang dilaksanakan atau menjalankan 

program-program pemerintahan dan usaha itu tidak jauh dari bagaimana 

mendekatkan masyarakat dengan kegiatan literasi. 

Kemerin kami juga sempat dapat program dari kemendikbud yakni 

kampung literasi di wasabbe, nah program ini lebih di khususkan 

kepada masyarakat wasabbe untuk menyebarkan literasi melalui hal-

hal sederhana misalnya anak-anaknya dikumpul bikin dongeng, 

kelas mewarnai kemudian setiap bulan ada panggung bebas ekspresi 

dilapangan dimana warganya datang menjual (randy wawancara 23 

Januari 2022). 

 

Apa yang tergambar dari setiap usaha yang dilakukan kata kerja 

sebagai komunitas literasi sangat jelas terlihat bagaimana mereka 

menitikberatkan pada proses pertukaran ide melalui komunikasi yang 

dilakukkan di dalam arena yakni perpustakaan. Jika melihat bagaimana 

perpustakaan kata kerja dijadikan sebagai ruang publik atau ruang bersama 

sudah seharusnya menginisiasi terjadinya proses komunikasi dalam 

perpustakaan karena, melalui tindakan komunikasi inilah yang membuat 
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semua kegiatan-kegiatan yang dilakukkan di kata kerja bisa berjalan dengan  

baik dan sangat direspon baik oleh masyarakat sekitar khususnya anak muda 

dan mahasiswa. 

Jadi perpustakkan kata kerja itu dia sebagai media mendatangkan 

orang, karena masing-masing orang membawa isu sendiri-sendiri 

sehingga terjadi diskusi didalamnya, nah itu yang kita inginkan di 

kata kerja jadi ada saling tukar ide dengan proses komunikasi yang 

berjalan baik di kata kerja sehingga ruang bersama itu bisa kita capai 

sama-sama. (Randy 23 Januari 2022). 

 

  Proses komunikasi yang terjadi di perpustakaan berupa tindakan 

antar manusia atau interaksi sosial  tidak terjadi semena-mena melainkan 

pada dasarnya bersifat rasional. Dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan 

dikata kerja berporos pada satu hal yang rasional dan dari sifat rasional itu 

diharapkan perpustakaan bisa menjadi wadah berkompulnya aktor atau subjek 

untuk menghadirkan satu konsesnsus atau kesepakatan dalam  interaksi 

sosialnya. 

 

Di kata kerja juga kita tidak terlalu terlalu memberikan tuntutan 

untuk membaca buku ketika berkunjung di kata kerja karena sumber 

pengetahuan itu bukan hanya buku tapi dengan bicara-bicara santai, 

saling tukar ide pokoknya interaksi komunikasi juga itu bisa jadi 

sumber pengetahuan bagi orang lain. (Erika 23 Januari 2022) 

 

  Kecenderungan pengembangan perpustakaan dan setiap kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya untuk membentuk satu ruang 

yang komunikatif. Sehingga dari adanya satu ruang kang komunikatif akan 

menghasilkan suatu pertukaran gagasan atau ide untuk memberikan 

kontribusi untuk menciptakan perubahan sosial. 

C. Pembahasan 
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Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Perubahan sosial dapat diartikan 

sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur sosial di 

dalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya 

untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jika memakai hasil dari 

penelitian sebelumnya maka kita bisa melihat bagaimana perpustakaan kata kerja 

dalam memaknai perubahan sosial secara garis besar perubahan sosial ialah 

perubahan cara pandang melihat segala sesuatu hangga berujung pada terciptanya 

masyarakat yang literat.  

Untuk menuju kepada masyarakat literat, dituntut adanya perubahan sosial 

terhadap kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya 

dan sistem sosial lama. Sehingga perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. 

Perubahan pada diri masyarakat terjadi setelah orang memperoleh berbagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya 

dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang 

serba mencakup seluruh kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individual, 

kelompok, masyarakat, negara dan dunia yang mengalami perubahan. 

Proses perubahan cara pandang dalam melihat sesuatu sangat bergantung 

dari pandangan dunia sesorang dalam melihat satu fenomena dalam realitas sosial 

dan kebudayaannya. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

pepustakkan sebagai kegiatan kebudayaan memberikan pertukaran ide dan 

gagasan yang bersifat individual bertansformasi menjadi pengetahuan bersama 

berkat interaksi antar individu. Dalam gagasan masyarakat sebagai entitas yang 

cerdas dan merdeka, perpustakaan menjadi salah satu lembaga yang membangun 
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yang publik. Perpustakaan dengan kandungan informasi yang dimilikinya, sangat 

bersentuhan langsung dengan wilayah publik. 

Jika melihat apa yang digambarkan diatas perpustakaan kata kerja 

mengusung satu konsep yang jika kita lihat suatu bangunan konsep dari Jurgen 

Habermas mengenai ruang publik maka perpustakaan kata kerja adalah bentuk 

pengaplikasian dari konsep tersebut. Dimana perpustakaan kata kerja 

menginginkan bagaimana perpustakaan menjadi tempat yang nyaman, setara, dan 

yang terpenting menitik beratkan pada relasi antara individu dengan individu 

dalam satu arena yakni perpustakaan sehingga tercipta ruang publik atau ruang 

bersama. 

Ruang publik dalam pandangan Jurgen Habermas bukan semata-mata 

hanya tempat atau keterangan lokatif, melainkan sebagai kondisi atau syarat-

syarat dari kemungkinan suatu klaim yang berlaku secara umum mengikat karena 

persetujuan rasional dari semua anggota masyarakat. Oleh karena itu prosedur 

yang mengikat manusia dalam ruang publik harus dicapai dengan cara-cara yang 

komunikatif, yakni pembicaraan bersama yang bebas dan terbuka tanpa adanya 

yang mendominasi dalam proses komunikasi. Jadi, terciptanya ruang publik 

mensyaratkan terjadinya tindakan komunikasi pada masing-masing aktor yang ada 

dalam ruang publik.  

Sebagai ruang publik, perpustakaan kata kerja adalah tempat dimana 

orang-orang bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi, 

bedah buku, seminar dan lain sebagainya. Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan 
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tersebut tentu para peserta diskusi membekali dirinya dengan wacana-wacana 

yang dibangun lewat informasi yang disediakan perpustakaan. Ketika kegiatan-

kegiatan telah dilaksanakan di perpustakaan, telah terjadi interaksi secara luas, 

sehingga tindakan komunikasi terjalin di perpustakaan 

Dalam bab dua juga digambarkan pandangan Habermas yang dijadikan 

sebagai basis perubahan sosial yakni Teori Tindakan komunikatif. Jika kita 

melihat hasil penelitian diatas terkait usaha-usaha yang dilakukkan pepustakaan 

kata kerja dalam mendorong perubahan sosial sangat mengedepankan tindakan 

komunikasi dalam setiap agenda yang dilakukkan oleh kata kerja. Kita bisa 

melihat bagaimana perpustakaan berperan menjadi ruang dimana tindakan 

komunikasi antar manusia dengan masing-masing memberikan argumentasi dalam 

bentuk ide akan menghasilkan satu konsensus dari beberapa ide yang dilontarkan 

oleh masing-masing orang. 

Jika kita lihat lagi pada bagian landasan teori bahwa tindakan komunikasi 

sebagai basis perubahan sosial dan melihat bagaimana teori Jurgen Habermas 

tentang tindakan komunikasi dimana tindakan komunikasi atau rasionalitas 

komunikatif sangat membawa perubahan bagi satu organisasi khususnya yang 

bergerak pada isu transformasi sosial atau penggerak literasi. Karena, rasionalitas 

komunikasi adalah rasionalitas yang bekerja untuk mencapai kesepahaman 

bersama melalui Bahasa dan sarana-sarana komunikasi yang lain. Dengan 

demikian rasionalitas komunikatif ini bersifat dialogis berbeda dengan rasionalitas 

instrumental dimana rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar 

seefektif mungkin kepentingan pribadi, bersifat mendominasi dan menghegemoni. 
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Rasionalitas instrumetal ini juga bersifat monologis dan bertujuan untuk 

mengontrol. Jadi rasionalitas komunikasi lebih ditujukan untuk mencapai 

pencerahan ketimbang rasionalitas instrumental yang ditujukan untuk paksaan dan 

dominasi. 

Interkasi sosial tentu tidak hanya ditandai oleh konsensus yang dicapai 

secara rasional dan bebas tekanan, melainkan juga ditandai oleh paksaan dan 

kekerasan. Percakapan juga dapat berfungsi sebagai medium kekuasaan. Dalam 

hal ini Habermas berbicara tentang dua macam mekanisme tindakan: “mencapai 

perstujuan secara intersubjektif” atau konsensus dan “mempengaruhi” 

(Einfluβnahme). Sementara konsensus terbentuk lewat pengetahuan bersama yang 

diterima secara intersubjektif, mempengaruhi bertitik tolak pada keyakinan 

monologal yang dianggap tepat dan benar oleh seseorang tanpa pengakuan orang 

lain. Apa yang dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain bukanlah 

alasan-alasan rasional, melainkan sukses atau efek dari tindakan mempengaruhi 

itu. Selain konsep tindakan komunikatif Habermas mengajukan konsep tindakan 

strategis (strategisches Handeln), yakni tindakan yang berorientasi pada 

keberhasilan seperti yang terjadi dalam tindakan mempengaruhi. Tindakan 

strategis tersebut mengandaikan bahwa orang mengerti ungkapan-ungkapan 

bahasa dan juga menjelaskan pendapatnya. 

Melalui pemikiran Habermas  tentang  komunikasi yang dijadikakn 

sebagai pisau analisa dalam melihat fenomena  menemuka bahwa perpustakaan 

komunitas kata kerja sangat mendorong terjadinya perubahan sosial dilihat dari 
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usaha-usaha yang dilakakukan pada hasil penelitian  sangat pengedepankan 

tindakan komunikasi  atau rasionalitas komunikasi dengan mencapai 

kesepahaman bersama melalui Bahasa dan sarana-sarana komunikasi lainnya 

dalam setiap agenda-agenda yang dilakukkan oleh perpustakaan kata kerja.
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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Meskipun perpustakaan oleh masyarakat secara umum disadari sebagai 

lembaga yang mengalami proses interaksi sosial, baik secara pribadi maupun 

kolektif, tetap saja dipahami sebagai lembaga yang hanya beroperasi pada tataran 

teknis dan manajerial semata, tanpa kaitan dengan ideologi dan kepentingan 

tertentu. Fenomena ini menarik peneliti untuk melihat lebih jauh tentang apakah 

pemahaman tersebut memang seperti itu adanya atau karena perpustakaan dengan 

pustakawannya berada dalam bingkai suatu struktur organisasi dan sistem sosial 

yang menempatkannya sebagai aktor yang tidak menyadari proses interaksi 

tersebut sebagai arena penjelmaan ideologi dan kepentingan oleh individu atau 

kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Pada titik itulah, penelitian 

ini dimulai menelusuri tentang implikasi dan menarik beberapa kesimpulan 

1. Perubahan sosial yang dimaknai oleh perpustakaan kata kerja bukan 

perubahan berskala besar tetapi berawal dari perubahan kecil-kecil. 

Perubahan kecil itu berupa perubahan cara pandang melihat dunia sosial 

dimana setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kata 

kerja akan muncul sikap kritis dan peka akan kondisi sosial disekitarnya 

dan bisa melihat ketimpangan-ketimpangan yang hadir dari tidak adanya 

akses masyarakat keperpustakaan atau ruang informasi seperti kata kerja. 

sebab, kata kerja sangat meyakini bahwa perubahan skala individu akan 

mempengaruhi terciptanya perubahan sosial yang lebih besar. 

2.  Usaha-usaha yang dilakukkan perpustakaan kata kerja selama ini yang 

dilaksanakan secara offline dan online sangatlah beragam dan semuanya 
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memantik seseorang untuk bergerak dan meningkatkan kapasitas anggota 

serta orang-orang yang terlibat disetiap kegiatan-kegiatan kata kerja. 

adapun usaha-usaha yang dilakukkan dalam bentuk kegiatan yakni Diskusi 

Tematik untuk merespon isu-isu terkini, Bedah Buku dilaksanakan ketika 

ada buku baru dan ingin dibedah, Nonton Film bersama kegiatan ini 

mengajak semua orang untuk menenton film-film rekomendasi kata kerja 

dan mendiskusikan itu setelah nonton, Workshop, Perpustakaan Manusia 

dimana kegiatan ini bertujuan membuat orang lebih bisa menjadi 

pendengar yang baik, serta kelas-kelas seperti kelas menulis, kelas 

mengamati, kelas menyimak dan sebagainya. 

B. Saran 

    Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan pada hasil wawancara dan 

analisi data yang telah terkumpul selama proses penelitian, terdapat beberapa 

saran yang bersifat membangun yang peneliti dapat sampaikan kepada pihak 

pengelola perpustakaan Komunitas Kata Kerja yaitu:  

1. Pengelola perpustakaan kata kerja perlu memperluas jangkauan 

kerjanya, jika mereka meyakini bahwa bukan minat baca yang rendah 

tapi akses terhadap bahan bacaan yang kurang maka perlu adanya upaya 

yang lebih untuk mendekatkan masyrakat dengan perpustakaan 

sehingga, tidak lagi pemustaka yang mendatangi perpustakaan tetapi 

perpustakaan yang mendatangi masyarakat. 

2. Suatu tantangan besar untuk bisa beradaptasi dengan kondisi 

masyarakat urban dimana perpustakaan kata kerja menjalankan 

kegiatannya, tetapi itu bukan alasan untuk menyebarkan literasi dan 

mendorong transformasi sosial. Dari tantangan itu perpustakaan kata 
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kerja juga tidak bisa melupakan bagaimana masyarakat yang 

termarjinalkan didalam kondisi masyarakat urban dan itu menjadi 

tantangan yang harus dijawab oleh perpustakaan kata kerja.
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