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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د 

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ـه

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya y ye ى
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Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اَ 

 Kasrah i I ا  

 d}amah u U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ىَىْ  

ya>’ 

ai a dan i 

 fath}ah dan ىَوْ 

wau 
au a dan u 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلَ 

وْت    yamu>tu :   يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَة  الَْْ طْفَال  

لَة   يْنَة  الْفَاض   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَد 

Huruf Tanda 

 ...اَ      ...ىَ

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
a> a dan garis di atas 

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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 al-h}ikmah :  الَْحكْمَة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَا  <najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد و  

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

kasrah ((  ى ي maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ي  

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ ب ي  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس  

لْزَلَة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَْب لادَ  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   <ta’murun : تأَْ م 

 ‘al-nau : الَنَّوْع  

 syai’un : شَيْء  

رْت    umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 
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Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

يْن  الله    billa>hب ا لله di>nulla>hد 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fi>rah}matilla>hه مْ ف يْ رَحْمَة  الله  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Muhammad Afkhar 

NIM   : 40400119001 

Jurusan  : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi  : Representasi Peran Pustakawan dalam Anime   

Toshokan Senso 

Skripsi ini membahas tentang representasi peran pustakawan dalam anime 

Toshokan Senso, dengan fokus pada bagaimana peran pustakawan 

direpresentasikan dalam anime Toshokan Senso. 

Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dari berbagai scene dalam 

anime Toshokan Senso, termasuk gambar visual, dialog/teks, suara, dan gerak. 

Penulis sebagai human instrument menggunakan observasi dan studi literatur 

sebagai teknik pengumpulan data, dan menerapkan teknik semiotika Ferdinand de 

Saussure untuk analisis data.  

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa indikator peran pustakawan, 

seperti edukator, kolaborator, manajer informasi, konsultan, administrator, 

gerbang manajer perpustakaan konvensional dan modern, penyaring sumber 

informasi, dan supervisor. Sutradara anime secara positif menggambarkan 

pustakawan, menjauhkan mereka dari stereotipe negatif. Meskipun plot anime 

berbeda dengan kehidupan nyata, di mana pustakawan berperan sebagai tentara 

yang melindungi perpustakaan.  

Implikasi dalam penelitian ini bahwa anime Toshokan Senso dapat 

menjadi media informasi edukasi tentang peran pustakawan bagi pustakawan dan 

masyarakat umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Film sebagai media massa populer yang memiliki potensi besar untuk 

mencapai khalayak yang luas dan mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan 

perilaku penonton, hal tersebut terjadi karena film biasanya disertai dengan suara, 

musik, dan efek suara lainnya yang membantu memperkuat pesan dan 

pengalaman penonton. Film menjadi salah satu bagian dari komunikasi massa 

yang paling disenangi masyarakat hingga saat ini (Saputra, 2022: 13). 

Seiring berkembangnya teknologi, film mulai memiliki beragam jenis. 

Salah satunya ialah film animasi, menurut Gunawan yang dikutip oleh Sudaryat 

(2022: 301) menyebutkan bahwa film animasi adalah film yang berasal dari 

penggabungan gambar-gambar bergerak yang diolah sedemikian rupa, sebagian 

besar dari film animasi diangkat dari sebuah cerita atau komik yang terlebih 

dahulu ada dan dikenal oleh masyarakat luas. 

Setiap cerita yang digambarkan dalam sebuah film adalah suatu 

representasi sedikit banyaknya diambil dari kehidupan sosial yang terjadi. 

Representasi adalah kegiatan menggambarkan, mengimajinasikan, melukiskan 

suatu realita menggunakan tanda-tanda secara verbal ataupun nonverbal 

(Alamsyah, 2020: 94).  

Representasi dalam film juga dapat menciptakan stereotipe dan 

diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau dapat memperkuat dan menguatkan 

norma-norma yang ada. Representasi dalan film menjadi salah satu sarana yang 
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efektif untuk mengarahkan atau menghilangkan gagasan seseorang atau kelompok 

tertentu ( Wahyuningsih, 2019: 46). 

Menurut Suwarno yang dikutip oleh Arsil (2021: 13) menyebutkan dalam 

dunia kepustakawanan, perpustakaan memiliki empat unsur, salah satunya yaitu 

pustakawan. Pustakawan adalah seorang profesional yang bekerja di perpustakaan 

dan bertanggung jawab atas manajemen koleksi perpustakaan, organisasi dan 

administrasi perpustakaan, serta layanan dan pengelolaan informasi untuk 

pengguna perpustakaan/ pemustaka (Widayanti, 2020: 54). Pustakawan berperan 

penting dalam memberikan layanan dan fasilitas yang memungkinkan pemustaka 

untuk mengakses sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan. 

Dalam masyarakat umum, konsep stereotipikal yang telah lama dikenal 

dan terus bertahan dalam budaya populer tentang pustakawan. Stereotipe ini 

menggambarkan pustakawan sebagai orang yang konservatif, membosankan, dan 

terobsesi dengan aturan dan ketertiban. Stereotipe ini sering kali melibatkan 

sejumlah klise, seperti pakaian yang kuno dan kacamata dengan rantai, serta 

tingkah laku yang selalu tenang dan penuh perhitungan (Ashari, 2021). Stereotipe 

pustakawan sering muncul dalam film, televisi, dan media populer lainnya. 

Stereotipe pustakawan ini terkadang dapat menjadi masalah, karena dapat 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi pustakawan dan mengurangi 

apresiasi terhadap peran dan kontribusi yang mereka berikan. Padahal, 

pustakawan sebenarnya memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai 

penjaga dan pengatur informasi, serta sebagai penghubung masyarakat dengan 

sumber daya informasi yang beragam. 

Beberapa film yang merepresentasikan atau menggambarkan pustakawan 

secara negatif yaitu seperti yang tertulis dalam artikel website Himaka Fikom 
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Unpad (2018) menjelaskan terdapat sebuah film animasi milik Bollywood yaitu 

Monsters Universal. Dalam film tersebut menggambarkan sosok pustakawan 

monster yang jelek, kaku, judes, dan menyebalkan. Ketika pustakawan mendengar 

pemustaka yang melakukan keributan didalam perpustakaan, maka pustakawan 

akan marah dan mengeluarkan jurus yang berbunyi “sstt” untuk menegur 

pemustaka. Dalam sebuah video musik yang berjudul Splash Waterfall karya 

Ludacris, dalam video tersebut menggambarkan sosok pustakawan perempuan 

muda yang berpakaian seksi dan erotis bagi pemustaka pria yang melihatnya. 

Adapun dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Karunia (2022: 1-6) setelah 

melakukan riset yang mendalam mengenai representasi pustakawakan dalam 

sebuah video musik, dia menyimpulkan representasi pustakawan pada video 

musik The Story of Us Library yaitu menggambarkan sosok pustakawan yang 

kaku dan unfashionable.  

Hal seperti ini yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi pola 

pikir masyarakat awam terkait profesi pustakawan, dimana pustakawan hanya 

seorang penjaga dan tukang susun buku, padahal pustakawan ialah sosok ahli 

dalam mengatur dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. 

Namun, pada saat yang sama, stereotipe pustakawan juga dapat dianggap sebagai 

bentuk hiburan dan dapat membantu memperkuat dan memperluas pemahaman 

tentang profesi pustakawan. Beberapa pustakawan bahkan memanfaatkan 

stereotipe ini untuk menyampaikan pesan tentang keberagaman, kreativitas, dan 

inovasi dalam pekerjaan mereka. 

Salah satu film animasi buatan Jepang atau juga disebut anime yaitu anime 

Toshokan Senso. Anime ini diproduksi oleh Studio Production I.G, anime ini 

memiliki 12 episode dengan durasi 24 menit setiap episode serta tayang di saluran 

televisi pada tahun 2008. 
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Cerita anime ini berlatar di Jepang, diawali dengan cerita ketika 

pemerintah ditempat tersebut telah mengeluarkan undang-undang yang 

memungkinkan kepolisian dan militer untuk mengawasi dan membatasi hak 

kebebasan akses berbagai informasi yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. 

Namun, adanya pembatasan hak kebebasan berbicara dan berpikir mengancam 

kebebasan masyarakat, sehingga pihak perpustakaan membentuk suatu pasukan 

pengawal khusus perpustakaan Kanto yang disebut Library Forces terdiri dari 

beberapa pustakawan terpilih dan terlatih untuk melindungi hak kebebasan bacaan 

dan pemikiran terhadap masyarakat setempat. 

Pustakawan dalam anime ini diceritakan dengan unik dan tidak seperti 

pustakawan pada umumnya yang hanya bekerja didalam perpustakaan semata. 

Pustakawan dalam cerita ini juga turut membantu, melindungi, dan menjaga 

informasi yang ada diluar perpustakaan dari penyitaan pemerintah setempat dikala 

itu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti representasi peran pustakawan dalam 

anime Toshokan Senso menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis semiotika teori 

dari Ferdinand de Saussure. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah dalam 

penelitian ilmiah ini yaitu bagaimana representasi peran pustakawan dalam anime 

Toshokan Senso?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 
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Adapun fokus dalam menyusun penelitian ini yaitu representasi peran 

pustakawan yang digambarkan dalam anime Toshokan Senso menggunakan 

analisis semiotika Ferdinand de Saussure. 

2. Deskripsi fokus 

a. Representasi 

Representasi adalah cara untuk mengekspresikan atau menyajikan 

sesuatu atau seseorang dalam bentuk visual, simbolis, atau verbal, 

representasi dapat berupa gambar, kata-kata, tanda, atau simbol yang 

merepresentasikan objek, orang, atau konsep tertentu (Alamsyah, 2020: 

94).  

b. Peran Pustakawan 

Pustakawan adalah seorang profesional yang bekerja di 

perpustakaan dan bertanggung jawab atas manajemen koleksi 

perpustakaan, organisasi dan administrasi perpustakaan, serta layanan dan 

pengelolaan informasi untuk pengguna perpustakaan (Widayanti, 2020: 

54). Pustakawan berperan penting dalam memberikan layanan dan fasilitas 

yang memungkinkan pemustaka untuk mengakses sumber daya informasi 

yang tersedia di perpustakaan.  

c. Anime Toshokan Senso 

Anime merupakan film animasi buatan negara Jepang, sedangkan 

Toshokan Senso merupakan istilah dalam Bahasa jepang. Dalam kamus 

Bahasa jepang menyebutkan “Toshokan atau 図書館” bermakna 

perpustakaan (Risky, 2011: 318) dan “Senso atau 戦争” bermakna 

perpustakaan (Risky, 2011: 281), jadi istilah Toshokan Senso bermakna 

perang perpustakaan. Anime ini menceritakan peperangan antara pihak 

pemerintah yang mengeluarkan peraturan mengenai sensor atau 
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pembatasan informasi dengan pihak perpustakaan mengenai peraturan 

perpustakaan tentang kebebasan informasi bagi setiap masyarakat 

(AnimeNewsNetwork dan MyAnimeList, 2023). 

d. Semiotikan Ferdinand de Saussure 

 Semiotika Ferdinand de Saussure (Asnidar, 2019: 2) adalah studi 

tentang tanda dan simbol serta penggunaan atau interpretasi mereka. Teori 

semiotika Saussure berfokus pada hubungan antara signifier (bentuk fisik 

dari tanda) dan signified (konsep atau makna yang disampaikan oleh 

tanda). 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini peneliti memasukkan literatur seperti karya tulis 

ilmiah yang memiliki tema serupa mengenai peran pustakawan, baik itu skripsi 

maupun artikel jurnal yaitu sebagai berikut: 

1. Representasi Profesi Pustakawan dan Fungsi Perpustakaan (Analisis 

Semiotika Roland Barthes Terhadap Novel Beta Testing) oleh Ina 

Kencana Putri (2021) Penelitian ini menjelaskan tentang representasi 

profesi pustakawan dan fungsi perpustakaan (analisis semiotika Roland 

Barthes terhadap novel Beta Testing) menggunakan teknik penelitian yaitu 

mengumpulkan kata atau dialog lalu dibedah menggunakan teori semiotika 

Roland Barthes yang bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah novel 

merepresentasikan pustakawan sebagai suatu profesi dan fungsi 

perpustakaan. Novel Beta Testing ditulis oleh seorang nama pena 

Mooseboo terbit tahun 2019. 

2. Representasi Perpustakaan dan Pustakawan Dalam Film Serial Animasi 

Upin Ipin “Aku Sebuah Buku: Analisis Semiotik pada Serial Animasi 
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Upin Ipin “Aku Sebuah Buku” oleh Prisca Budi Juvitasari (2020) 

Penelitian ini menjelaskan tentang representasi perpustakaan dan 

pustakawan dalam film serial animasi Upin dan Ipin “Aku Sebuah Buku” 

menggunakan teknik penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan analisis semiotik teori Charles Sanders Peirce yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan representasi perpustakaan dan 

pustakawan yang ada dalam film dengan menggunakan prinsip realitas dan 

representasi. Film serial animasi Upin & Ipin rilis tahun 2019. 

3. Representasi Perpustakaan dan Pustakawan Dalam Film The Night At The 

Museum 3 oleh Rahmat Fadhli (2019) Penelitian ini menjelaskan tentang 

representasi perpustakaan dan pustakawan dalam film The Night at The 

Museum 3 menggunakan teknik penelitian yaitu penelitian kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan analisis semiotika yang menggunakan 

model Charles Sanders Pierce yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

representasi perpustakaan dan pustakawan dalam film dengan prinsip 

realitas dan representasi, film The Night At The Museum 3 rilis tahun 2014. 

4. Representasi Profesionalisme Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan 

pada Film Pendek Project: Library oleh Annida Puspa Rini Fasah dan 

Laksmi (2018) Penelitian ini membahas representasi profesionalisme 

pustakawan dalam mengelola perpustakaan pada film pendek Project: 

Library menggunakan metode analisis semiotika dengan pendekatan 

sintagmatik dan paradigmatik, yang dikemukakan oleh Roland Barthes. 

Film pendek project: Library rilis tahun 2013. 

5. Representasi Pustakawan Dalam Anime No Game No Life oleh Lila Nur 

Safitri (2019) Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami representasi 

pustakawan yang digambarkan tokoh Jibril dalam aspek perilaku dan 
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aspek penampilan pada anime No Game No Life. Anime No Game No Life 

rilis tahun 2014. 

Sedangkan penelitian ilmiah yang dilakukan sekarang membahas tentang 

representasi peran pustakawan dalam anime Toshokan Senso menggunakan 

penelitian kepustakaan dengan teknik analisis semiotika Ferdinand de Saussure. 

E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ilmiah 

ini yaitu untuk mengetahui representasi peran pustakawan yang digambarkan 

dalam anime Toshokan Senso. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1) Memperkaya studi literatur  

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya studi literatur 

mengenai peran pustakawan yang terdapat didalam media, 

khususnya dalam anime. Hal ini dapat membantu pengembangan 

literatur mengenai peran pustakawan di masa depan.  

2) Memperluas wawasan mengenai peran pustakawan  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas wawasan 

mengenai peran pustakawan dalam masyarakat. Dengan 

memperlihatkan representasi peran pustakawan dalam anime, dapat 

memberikan perspektif baru mengenai peran pustakawan yang 

selama ini hanya dikenal dalam lingkup perpustakaan. 

b. Kegunaan praktis 

1) Memberikan informasi mengenai peran pustakawan  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai representasi peran pustakawan yang terdapat didalam 

media animasi kepada masyarakat luas. Hal ini dapat membantu 

menghilangkan stereotipe negatif mengenai peran pustakawan dan 

meningkatkan apresiasi terhadap profesi pustakawan.  

2) Menjadi referensi bagi pustakawan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pustakawan 

dalam mengembangkan program atau kegiatan yang dapat 

meningkatkan citra peran pustakawan di masyarakat. Dalam hal ini, 

dapat memberikan ide-ide baru bagi pengembangan program atau 

kegiatan yang berhubungan dengan peran pustakawan.



 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Peran Pustakawan 

1. Pustakawan 

Pustakawan adalah seorang pelaksana kegiatan yang terdapat didalam 

perpustakaan sesuai tugas yang ditetapkan di perpustakaan serta ilmu yang 

dipelajari melalui pendidikan (Wahyuni, 2015: 197). Dalam Undang-Undang 

RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan: 

“Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
perpustakaan” (Republik Indonesia, 2009, Bab I, Pasal 8). 

Adapun menurut AD-ART IPI yang dikutip oleh Liodi dan Marlini 

(2021: 17) tentang pustakawan yaitu: 

“Pustakawan merupakan seorang ahli dibidang perpustakaan dan yang 
bekerja serta melaksanakan kegiatan yang ada diperpustakaan, yang 
memberikan akses dan pelayanan kepada pemustaka sesuai dengan tugas 
lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan dan informasi yang 
dimiliki pustakawan melalui pendidikan yang didapatkan sebelumnya.” 

Berdasarkan hasil LokaKarya Profesi Pustakawan di Fakultas Teologi 

Universitas Duta Wacana Yogyakarta tanggal 5 Juli 1989 yang dikutip oleh 

Suwardi (2019: 205-206) menjelaskan bahwa pustakawan ialah seseorang 

yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang ilmu perpustakaan, 

dokumentasi dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal 

maupun nonformal dan memiliki sikap pengembangan diri, mau menerima 

dan melaksanakan hal-hal baru dengan jalan memberikan pelayanan 

profesional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UUD 45 yakni 

“mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia”. 
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2. Peran Pustakawan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (D.E., 2017: 365) menjelaskan 

bahwa peran ialah pemain film atau sandiwara. Menurut Riyadi dikutip oleh 

Lantaeda (2017: 2) dalam jurnal Administrasi Publik mengatakan bahwa 

peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang 

dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang 

pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan 

orang atau lingkungannya. Adapun menurut Sutarto dikutip oleh Lantaeda 

(2017: 2) dalam jurnal Administrasi Publik mengemukakan bahwa peran itu 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan 

dengan suatu situasi tertentu; 

2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang 

menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak; 

3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang 

berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut 

berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan 

kelancarannya. 

Didalam Perpustakaan, peran pustakawan ketika melaksanakan tugas dan 

melayani pemustaka sangatlah beragam, hal tersebut disesuaikan dengan 

perpustakaan yang ditempati kerja oleh seorang pustakawan. Misalnya pada 

institusi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, sampai Universitas, disamping 

pustakawan melaksanakan tugas sebagaimana layaknya pustakawan, mereka juga 

bisa berperan sebagai seorang guru, dosen dan peneliti. Di perpustakaan khusus, 

pustakawan bisa berperan sebagai mitra peneliti disamping melakukan tugas 
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sebagai pustakawan pada umumnya. Secara umum pustakawan bisa memainkan 

berbagai peran dalam melayani pemustaka (Nasrullah, 2022: 16). Dalam buku 

Etika Kepustakawan yang ditulis Hermawan dan Zulfikar Zen (2010: 57-59) 

menyebutkan bahwa secara umum pustakawan bisa memainkan beberapa peran 

yang disingkat dengan akronim EMAS dengan rincian sebagai berikut: 

1. Edukator 

Sebagai edukator (pendidik), pustakawan dalam melaksanakan 

tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik, 

pustakawan harus melaksanakan fungsi daripada seorang pendidik yaitu 

mendidik, mengajar dan melatik. Mendidik adalah mengembangkan 

kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berfikir dan 

melatih adalah mengembangkan keterampilan. Oleh karenanya, 

pustakawan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih 

mengembangkan, baik para pegawai maupun para pengguna jasa 

didalamnya. 

2. Manager 

Pada hakikatnya, pustakawan adalah “manager informasi” yang 

mengelola informasi pada satu sisi lain. Informasi yang banyak dan 

terdapat dalam berbagai wadah dan jumlah selalu bertambah harus 

dikelola dengan baik. 

3. Administrator 

Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan serta dapat 

melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan 

upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

4. Supervisor 
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Sebagai supervisor pustakawan harus: 

a. Dapat melaksanakan pembinaan profesional, untuk mengembangkan 

jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerja serta kebersamaan. 

b. Dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan baik 

rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna (pemustaka) yang 

dilayaninya. 

c. Mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh kedepan, memahami 

beban kerja, hambatan-hambatan serta bersikap sabar tetapi tegas, adil 

dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. 

d. Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun 

dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan 

kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya. 

Saat ini, perpustakaan sudah memasuki era digital yang mana segala hal/ 

kebutuhan sudah serba digital. Oleh sebab itu, peran pustakawan bertambah 

seiring berjalannya waktu. Menurut Hoa Chung sun menerangkan bahwa peran 

pustakawan dalam era teknologi adalah peran pustakawan sebagai pendidik dan 

mengekplorasi cara-cara yang paling efektif dalam menerapkan perubahan 

teknologi informasi (Yusrawati,2016: 48). Sedangkan Royani (2020: 75–77) 

menyebutkan ada beberapa peran  pustakakawan  yang bisa diterapkan dimasa 

depan, yaitu: 

1. Informan Riset 

Informan riset adalah istilah baru yang diberikan oleh perpustakaan 

UCLA kepada pustakawan. Juga ada tiga jenis kegiatan bagi informan riset 

yaitu fokus pada mengelola data, memantau visibilitas kelompok riset dan 

melakukan mediasi dalam proses komunikasi jurnal. 
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2. Pengajar atau Dosen 

Semestinya dalam dunia akademik, harus terjalin kolaborasi antara 

pihak akademik dengan pustakawan. Mengingat pustakawan sebagai seorang 

yang ahli dalam bidang informasi. Fokus pustakawan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan infomasi yang diperlukan siswa maupun mahasiswa.  

Peran pustakawan sebagai pengajar di Indonesia mendapat dukungan 

dari instansi pembina yaitu perpustakaan Indonesia yang setiap tahunnya 

menyelenggarakan pendidikan maupun pelatihan tentang perpustakaan dan 

kepustakawanan. Kegiatan tersebut memungkinkan pustakawan meningkatkan 

kompetensi dirinya sebagai pengajar, dosen, pemateri sosialisasi dibidang 

kepustakawanan. 

3. Penjaga Informasi Super Highway 

Informasi super highway adalah jaringan data elektronik yang 

dihasilkan oleh teknologi canggih, sehingga menghasilkan berbagai bentuk 

informasi dari seluruh dunia dan bisa diakses dengan menggunakan video dan 

komputer. 

Jalur informasi super highway memungkinkan pustakawan 

berhubungan dengan individu atau masyakarat di daerah lain atau negara lain 

dengan cepat, menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang bisa menjadikan dirinya 

akrab dengan individu atau masyarakat lain. Pustakawan dapat juga 

mengakses semua karya ilmiah dari berbagai daerah atau negara. Dengan kata 

lain jalur informasi super highway merupakan media atau jaringan yang luas 

yang digunakan untuk kecepatan transfer data berupa file, audio, video dan 

lain-lain. 

4. Evaluator Sumber Daya Digital 
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Pustakawan juga dapat berperan sebagai orang yang mengevaluasi 

sumber daya digital. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan keanekaragaman 

informasi. Dan pustakawan dituntut untuk melakukan proses seleksi informasi 

untuk menentukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemustaka. 

5. Pengelola dan Pelestari Bahan Pustaka 

Pustakawan harus memiliki keterampilan membaca dan menganalisis 

data penelitian, sehingga pustakawan memiliki kemampuan dalam 

membimbing pemustaka (akademisi dan peneliti) untuk mencari dan 

memperoleh makna dari data tersebut. Pustakawan juga diharapkan dapat 

membuat para ilmuan merasa nyaman untuk mendeskripsikan, menyimpan 

dan berbagi informasi serta dapat mengakses informasi yang dihasilkan 

ilmuan lain. 

Adapun menurut Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 206–208) dalam 

memberikan penjelasan bahwa peran pustakawan pada era teknologi antara lain : 

1. Information Manager (manajer informasi) meliputi: 

a. Librarian as gateway to future and to the past (Pustakawan sebagai 

gerbang manajer perpustakaan konvensional dan modern). Ini 

menunjukkan  bahwa,  kemajuan  perpustakaan masih dijiwai atau 

diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang sampai saat ini masih 

dianggap relevan. 

b. Librarian as knowledge/ information manager (Pustakawan sebagai 

manajer ilmu pengetahuan/ informasi). Seiring dengan peran  

perpustakaannya,  para  pustakawan  diposisikan  sebagai sumberdaya 

handal dalam mengelola ilmu pengatahuan/ informasi. 
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c. Librarian as publisher (Pustakawan sebagai penerbit). Ini  bisa 

ditunjukkan  dengan  berbagai  terbitan  yang  dihasilkan  oleh 

perpustakaan. 

d. Librarian as organizers of networked resources (Pustakawan sebagai 

pengorganisasian jaringan sumber informasi).  Jaringan informasi  

tidak  akan  bisa  berjalan  sesuai  yang  diharapkan, apabila  tidak  

dikelola  dengan  baik  dan  rapi.  Karena  itu,pustakawan   dituntut 

untuk memahami jaringan informasi sampai belahan dunia  manapun,  

sekaligus mampu mengelola jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan 

secara maksimal. 

e. Librarian as advocates for information policy development 

(Pustakawan sebagai penilai kebijakan pengembangan informasi). 

Pustakawan diharapkan mampu memberikan penilaian informasi mana 

yang layak dipublikasikan dan dilayankan, dan juga mana informasi 

yang perlu di-discard. 

f.  Librarian as sifters of information resources (Pustakawan sebagai 

penyaring sumber informasi). Pustakawan harus mampu 

memposisikan dirinya sebagai filtering informasi. 

2. Team work (Kolaborator) meliputi: 

a. Librarian as community partners (Pustakawan sebagai rekan 

masyarakat). Masyarakat mempunyai peran ganda, sebagai 

”pengguna” dan ”kontributor” informasi. Oleh karenanya, partnership 

ini perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan. 

b. Librarian as a member of the digital library design team (Pustakawan 

sebagai tim desain perpustakaan digital). User interface dan fitur-fitur 
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akan lebih menaik dan mengena apabila dirancang/didesain  bersama-

sama  antara  pustakawan  dengan perancang web. 

c. Librarian as collaborators with technology resource providers 

(Pustakawan sebagai kolaborator penyedia sumber daya teknologi). 

Pustakawan adalah pengguna teknologi dan yang mengetahui  

kebutuhannya akan teknologi informasi, sekaligus memahami   

kebutuhan pengguna akan teknologi infirormasi. Oleh sebab itu, 

pustakawan harus mampu menempatkan dirinya untuk bias. 

3. Teacher, consultant and researcher (Pengajar, dosen, konsultan dan 

peneliti) meliputi: 

a. Librarian as teacher (Pustakawan sebagai guru). Implementasi   digital   

library memerlukan sosialisasi dan pendidikan pengguna. Inilah     

saatnya, pustakawan yang lebih memahami content dari digital  library 

dituntut untuk berperan sebagai guru, paling tidak dalam memberikan 

pelatihan terkait tatacara mengakses informasi. 

b. Librarian as consultant (Pustakawan sebagai konsultan). Pustakawan 

sebagai konsultan kepada pemustaka yaitu untuk bisa memberikan 

alternatif terkait sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh 

pemustaka. 

c. Librarian as researcher (Pustakawan sebagai peneliti). Peran 

pustakawan tidak lagi hanya sebagai pengelola dan   penjaja informasi, 

namun sebagai peneliti. Hasil penelitian dan pengkajian diharapkan  

sebagai  bahan  dalam  pengembangan perpustakaan ke depan. 

4. Technicians (Teknisi) yaitu: 

Librarian as technicians (Pustakawan sebagai teknisi). Perpustakaan tidak 

bisa lepas dari teknologi informasi, untuk itu pustakawan diharapkan mampu   
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memerankan   dirinya   pada   hal-hal   teknis   di   bidang   teknologi informasi, 

misanya adanya “troubleshooting”.  

B. Representasi 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (D.E., 2017: 404) Representasi diartikan 

sebagai hal yang menjadi wakil; perwujudan. Representasi sebagai kegiatan 

menampilkan kembali, mewakili sesuatu, atau sebuah cara untuk memaknai apa 

yang diberikan pada benda atau pada teks yang digambarkan. Teks disini dapat 

berbentuk apa saja seperti tulisan, gambar, kejadian nyata, dan audio visual 

(Alamsyah, 2020: 93). Representasi adalah bagaimana sesuatu ditampilkan baik 

berupa gambar, teks, cerita, film yang memiliki ide, emosi, fakta dan lainnya jika 

dilihat pada konteks media baik secara verbal maupun nonverbal  (Ningrum dan 

Kusnarto, 2022: 4).  Representasi adalah sebuah proses memproduksi sebuah 

makna dari bahasa yang berupa sebuah tanda atau sign untuk melambangkan, 

mendukung atau merujuk sebuah objek, masyarakat dan peristiwa dalam dunia 

nyata (Anugerah, dkk., 2022: 210). 

Menurut Judy Giles dan tim Middleton dikutip oleh Alamsyah (2020: 93) 

representasi memiliki 3 arti yaitu:  

1. To stand in for, artinya melambangkan. Contohnya warna merah, kuning 

dan hijau pada lampu lalu lintas melambangkan wajib berhenti, harus 

berhati-hati dan boleh jalan bagi setiap kendaraan.  

2. Represent (to speak or act on behalf of), artinya berbicara atas nama 

orang. Contohnya pertemua antar presiden sedunia mewakili seluruh 

rakyat negaranya. 
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3. To re-present, artinya menghadirkan kembali. Contohnya film biografi Cut 

Nyak Dien sebagai bentuk menghadirkan kembali sosok pahlawan Aceh 

dikala itu. 

Representasi dianggap membentuk benang sosial dalam hidup masyarakat. 

Representasi bukan hanya presentasi atau tampilan langsung dari dunia dan 

hubungan orang didalamnya, melainkan representasi yang berhubungan dengan 

proses aktif dalam pemilihan dan penampilan yang melalui proses seleksi dan 

penyusunan makna yang sedemikian rupa. Jadi representasi  bukan semata 

penyampaian makna yang sudah ada, melainkan sebuah usaha aktif untuk 

membuat sesuatu memiliki makna tertentu (Wahyuningsih, 2019: 48). 

Representasi dapat dilihat melalui tiga pendekatan (Satria dan Junaedi, 

2022: 97):  

1. Pendekatan reflektif, yaitu pendekatan yang melihat representasi sebagai 

penyampaian makna pemikirannya terletak pada yang objek, orang, atau 

kejadian yang ada di alam nyata. 

2. Pendekatan intensional, yaitu pendekatan yang melihat representasi 

sebagai suatu cara menyampaikan hal-hal khusus atau unik dalam melihat 

dunia. 

3. Pendekatan Konstruksionis, yaitu pendekatan yang memandang 

representasi sebagai pembangun makna menggunakan sistem representasi. 

Menurut Piliang dikutip oleh Alamsyah ( 2020: 95) mengatakan bahwa 

realitas sosial, kebudayaan atau politik kini dibangun berlandaskan model-model 

(peta) fantasi yang ditawarkan televisi, iklan, tokoh-tokoh kartun. Semua itu 

menjadi model dalam membangun citra-citra, nilai-nilai dan makna-makna dalam 

kehidupan sosial. 
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C. Anime Toshokan Senso 

1. Pengertian anime 

Animasi khas dari negara Jepang disebut juga sebagai anime. Anime 

biasanya memiliki ciri-ciri lewat gambar warna-warni yang menampilkan 

tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh tersebut memiliki keragaman karakter, mulai dari 

tokoh yang berperan antagonis, protagonis, hingga figuran. Anime sangat 

dipengaruhi gaya gambar manga yaitu komik khas Jepang. Kata tersebut 

berasal dari kata animation yang dalam pelafalan bahasa Jepang menjadi 

animeshon. Kata tersebut kemudian disingkat menjadi anime. Meskipun pada 

dasarnya anime tidak dimaksudkan khusus untuk animasi Jepang, tetapi 

kebanyakan orang menggunakan kata tersebut untuk membedakan antara film 

animasi buatan Jepang dan nonJepang (Ardiana, 2020: 4). Adapun menurut 

Setia dikutip oleh Toi (2020: 70) menyebutkan banyak masyarakat dari anak-

anak, remaja hingga orang dewasa sangat antusias menonton anime dan 

membaca manga. 

2. Anime Toshokan Senso 

Dalam kamus Bahasa jepang yang ditulis oleh Andiny Risky (2011: 

318 & 281) menyebutkan “Toshokan atau 図書館” bermakna perpustakaan 

dan “Senso atau 戦争” bermakna perpustakaan, jadi Toshokan Senso 

bermakna perang perpustakaan.   

Mengumpulkan informasi terkait anime Toshokan senso dari beberapa 

sumber seperti AnimeNewsNetwork dan MyAnimeList (2023) mencantumkan 

informasi terkait anime Toshokan Senso, yaitu: 

      Judul  : Toshokan Senso (Library War) 

Genre  : Action, Comedy, Romance 
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Tema  : Military, Adult Cast 

Berdasarkan : “Library War” (Novel Series) oleh Hiroshi Arikawa 

Ringkasan : "Toshokan Senso" (pula dikenal sebagai "Library War") 

ialah serial anime yang berdasarkan pada novel ringan 

karya Hiro Arikawa. Anime ini mengambil latar di Jepang 

pada masa depan, di mana pemerintah sudah meloloskan 

Undang-Undang perlindungan Media yang kontroversial. 

Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Badan 

perlindungan Media yang didirikan oleh pemerintah untuk 

menyensor dan mengawasi konten yang diterbitkan. 

Namun, sebagai respon terhadap langkah-langkah 

tersebut, pihak perpustakaan memutuskan untuk 

membentuk pasukan mereka sendiri yang disebut 

"Pasukan Pertahanan Perpustakaan Kanto." Pasukan 

Pertahanan Perpustakaan bertujuan untuk melindungi 

kebebasan informasi dan kebebasan berbicara dengan 

menggunakan kekuatan militer. 

Durasi Film          : 23 menit per episode 

Jumlah Episode : 12 episode 

Tahun Tayang : 11 April 2008 sampai 27 Juni 2008 

Waktu Siaran : Jumat, jam 00.45 (JST) 

Studio  : Production I.G 

Rating  : 7.44 (skor dari 26.525 pengguna)  

Adapun Tokoh-tokoh yang terdapat dalam anime sebagai berikut : 

a. Atsusi Doujou (pemeran utama) sebagai pustakawan yang diperankan oleh 

Tomoaki Maeno seorang aktor asal Jepang. 
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b. Iku Kasahara (pemeran utama) sebagai pustakawan yang diperankan oleh 

Marina Inoue seorang aktor asal Jepang. 

c. Ryuusuke Genda (pemeran pendukung) sebagai pustakawan yang 

diperankan oleh Kanji Suzumori seorang aktor asal Jepang. 

d. Mikihisa Komaki (pemeran pendukung) sebagai pustakawan yang 

diperankan oleh Akira Ishida seorang aktor asal Jepang. 

e. Asako Shibasaki (pemeran pendukung) sebagai pustakawan yang 

diperankan oleh Miyuki Sawashiro seorang aktor asal Jepang. 

f. Hikaru Tezuka (pemeran pendukung) sebagai pustakawan yang 

diperankan oleh Tatsuhisa suzuki seorang aktor asal Jepang. 

D. Semiotika Ferdinand de Saussure 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani “Semeion” 

yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu–yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya—dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai suatu hal yang menunjuk pada 

adanya hal lain. Contohnya asap menandai adanya api, sirene mobil yang keras 

meraung-raung menandai adanya kebakaran di sudut kota. Adapun secara 

terminologis, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda 

(Wibowo, 2013:7). 

Dalam perkembangannya, teori tanda kemudian dikenal dengan semiotik, 

yang dibagi dalam (tiga) cabang, yakni:  

1. Semantik, yaitu yang berhubungan dengan tanda- tanda;  

2. Sintaktik, yaitu yang berhubungan dengan gabungan tanda-tanda (susunan 

tanda-tanda);  
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3. Pragmatik, yaitu yang berhubungan dengan asal- usul, pemakaian, dan 

akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tingkah laku berbahasa 

(wahyuningsih, 2019: 66). 

Ferdinand de Saussure dilahirkan di Jenewa pada tahun 1857, dan dia 

hidup sezaman dengan Sigmund Freud dan Emile Durkheim. Selain sebagai 

seorang ahli lingusitik, dia juga seorang spesialis bahasa-bahasa Indo Eropa dan 

Sansekerta yang menjadi sumber pembaruan intelektual dalam bidang ilmu sosial 

dan kemanusiaan. Sedikitnya ada lima pandangan Saussure yang terkenal yaitu:  

1. signifier (penanda) dan Signified (petanda); 

2. form (bentuk) dan content (isi);  

3. langue (bahasa) dan parole (tuturan/ujaran);  

4. synchronic (sinkronik) dan diachronic; 

5. serta syntagmatic dan associative atau paradigmatik (Wibowo, 2013: 20). 

Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan 

melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier (penanda) dan signified 

(petanda). Secara sederhana signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan 

yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis 

atau dibaca. Sementara itu signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau 

konsep aspek mental dari bahasa. Signifier mengacu pada tampilan fisik dari sign 

yang dapat berupa goresan gambar, garis, warna, maupun suara atau tanda-tanda 

lainnya, sedangkan Signified mengacu pada makna yang tersemat pada tampilan 

fisik tanda tersebut (Fanani, 2013: 12). 

Bahasa, dalam perspektif semiotika, hanyalah salah satu sistem tanda-

tanda (system of signs). Dalam wujudnya sebagai suatu sistem, pertama-tama, 

bahasa adalah sebuah institusi sosial yang otonom, yang keberadaannya terlepas 

dari individu-individu pemakainya. Bahasa merupakan seperangkat konvensi 
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sistematis, produk dari kontrak kolektif, yang bersifat memaksa yang disebut 

Saussure sebagai langue. Kedua, bahasa tersusun dari tanda-tanda, yakni entitas 

fisik, yang didalam bahasa lisan berupa citra bunyi (sound image), yang berelasi 

dengan konsep tertentu yang disebut Saussure sebagai penanda (signifier atau 

signifiant) dan konsep yang terkait dengannya sebagai petanda (signified atau 

signifie). Masih menurut Saussure, tanda-tanda khususnya tanda kebahasaan, 

setidak-tidaknya memiliki dua buah karakteristik primordial, yakni bersifat linear 

dan arbitrer. Linearitas penanda berkaitan dengan dimensi kewaktuannya. 

Penanda-penanda kebahasaan harus diproduksi secara beruntun, satu demi satu, 

tidak mungkin secara sekaligus atau simultan, sedangkan kearbitreran tanda 

bersangkutan dengan relasi diantara penanda dan petanda yang “semena-mena” 

atau “tanpa alasan” -tak termotivasi. Relasi diantara penanda dan petanda adalah 

semata-mata berdasarkan konvensi, sistem tanda-tanda yang konvensional 

(Lantowa, dkk, 2017: 4). 

E. Integrasi Keislaman 

Dalam Islam, seorang pustakawan bertanggung jawab untuk menjaga, 

menyimpan, dan membagikan kitab-kitab serta informasi yang bermanfaat bagi 

umat. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan 

pengetahuan, membantu orang untuk mempelajari ajaran Islam dan mencapai 

kebijakan-Nya. 

Para pustakawan pada perpustakaan islam masa klasik disebutkan bahwa 

mereka dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, terutama pada 

penguasaan ilmu pengetahuan, selain melakukan tugas sebagai pustakawan, juga 

dituntut untuk dapat menjelaskan isi dari koleksi-koleksi yang ada didalam 
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perpustakaan kepada pemustaka yang membutuhkan informasi, karena pada saat 

itu kebanyakan pemustaka berasal dari kaum cendekiawan dan ahli ilmu, ilmuan, 

sarjana, bahkan profesor dimasa itu (Rifai, 2013: 154) 

Pada masa khalifah Harun ar-Rasyid, pustakawan dimasa itu sudah mulai 

jelas secara struktural dan diangkat langsung oleh khalifah secara profesional, 

walau pada saat itu pustakawan diberi tugas lebih menitikberatkan pada 

penerjemahan kitab-kitab berbahasa asing dari luar Arab (Hak, 2020: 105-107). 

Pada masa daulah Fatimiyah, peran pustakawan sudah berkembang 

dimana mereka sudah mengkategorikan koleksi diperpustakaan sesuai subjek dan 

penomoran sehingga memudahkan pemustaka dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan (Hak, 2020: 140). 

Pustakawan harus memperlakukan buku-buku dan informasi dengan 

penghormatan dan menjaga integritas dan keaslian informasi. Mereka juga harus 

memastikan bahwa informasi yang dibagikan kepada publik adalah benar dan 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Dalam Al-Quran, Allah swt. Berfirman dalam QS Al Maidah/5: 2. 

   (  ٢ ) ... وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِرِ وَالت َّقْوٰىۖ ...
Terjemahan: 

“..Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa…” (Kementerian Agama RI, 2011: 106). 

Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa ayat diatas merupakan prinsip 

dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun selama tujuannya adalah 

kebajikan dan ketakwaan (Shihab, 2002: 17). 

Dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya 

Rasulullah saw. bersabda: 

ُ فِ حَاجَتِهِ ...   ( متفق عليه) ... وَمَنْ كَانَ فِ حَاجَةِ اَخِيْهِكَانَ اللََّّ
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Artinya: 

“....Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu 
 memenuhi kebutuhannya...”(Muttafaqun Alaihi) (Imam an-Nawawi, 2012: 
268). 

Dari hadis diatas jika dikaitkan dengan pustakawan, maka semestinya 

pustakawan berperan dalam memenuhi setiap kebutuhan pemustaka di 

perpustakaan, karena jika pemustaka merasa terbantu dengan adanya pustakawan, 

secara tidak langsung akan berdampak positif  bagi citra pustakawan serta citra 

perpustakaan. Dalam hal ini, Allah swt. akan membalas setiap perbuatan yang 

dikerjakan baik didunia maupun diakhirat kelak.  

Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Jabir r.a., dia berkata, 

Rasulullah saw. bersabda:  

 كُلُّ مَعْرٌوفٍ صَدَقَةٌ )رواه البخاري, ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه( 
Artinya: 

“Setiap perbuatan baik adalah sedekah.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Hudzaifah R.A) (Imam an-
Nawawi, 2012: 166). 

Memaksimalkan peran pustakawan dalam melayani setiap kebutuhan 

pemustaka sehingga membantu dan memenuhi kebutuhan informasi yang 

diinginkan adalah suatu perbuatan baik dan jika diniatkan sebagai ibadah akhirat 

maka akan bernilai ibadah disisi Allah swt. Dalam hadis diatas menjelaskan setiap 

kebaikan yang dilakukan adalah sedekah, dengan demikian akan memberikan 

dampak positif bagi pustakawan, sehingga pustakawan mendapatkan citra yang 

positif di lain sisi perpustakaan juga mendapatkan citra positif dari kinerja 

pustakawan dalam melayani pemustaka, serta pahala di sisi Allah swt.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan 

mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan 

penelitian kuantitatif (Mulyadi, dkk, 2019: 49). Penelitian kualitatif  merupakan 

suatu strategi inguiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan 

multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara naratif. (Yusuf, 2014: 329). 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data 

dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan (Khatibah, 2011: 38). 

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan 

dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari dan Asmendri, 2020, 43). 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai 2 (dua) sumber data yang 

digunakan antara lain:  
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1. Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada scene-scene dalam 

anime Toshokan Senso baik berupa gambar visual, dialog/ teks, suara dan 

gerak yang dianggap sebagai sumber utama yang dianalisis untuk 

memahami representasi peran pustakawan. Scene-scene ini dianggap data 

primer karena diambil langsung dari sumber aslinya yaitu anime Toshokan 

Senso. Data primer ini memberikan wawasan yang mendalam tentang 

peran pustakawan digambarkan, tanda-tanda yang digunakan, dan makna 

yang terkandung dalam konteks anime Toshokan Senso. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau dokumen 

berupa informasi-informasi dari berbagai tulisan seperti buku teks (baik 

tercetak maupun elektronik), artikel jurnal, artikel koran, skripsi, dan 

sumber informasi lainnya yang sesuai dengan topik peneltian. 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya (Endang, 2018: 155). Adapun alat-alat yang 

peneliti pakai untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian yaitu:  

1. Laptop, adalah media yang digunakan untuk menonton anime Toshokan 

Senso.  

2. Buku catatan, adalah media yang digunakan untuk mencatat temuan-

temuan terkait scene yang merepresentasikan peran pustakawan dalam 

anime Toshokan Senso. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono  dikutip oleh Hadi (2021: 58) teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan 

data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, 

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan beberapa 

metode, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Metode ini digunakan dalam penelitian dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Pengamatan yang telah dilakukan peneliti secara terperinci dan detail terhadap 

objek kajian observasi non partisipatif. Menurut Riyanto dikutip oleh Hadi 

(2021: 59) observasi non partisipatif adalah keadaan dimana observer tidak 

ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah 

berkedudukan sebagai pengamat. Maka, dalam kegiatan ini penulis atau 

observer hanya berperan sebagai penonton saja tanpa ikut terjun ke lapangan 

langsung. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a. Menonton anime“Toshokan Senso” melalui PC Laptop, yang mana 

animenya telah diunduh melalui website https://nimegami.id/. 

b. Kemudian dilakukan pengamatan secara menyeluruh pada objek 

penelitian, yaitu dengan menonton anime “Toshokan Senso” secara 

seksama dan berulang-ulang, sehingga memahami alur, pesan dan apa 

yang digambarkan dalam anime.  

https://nimegami.id/
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c. Dari pengamatan tersebut, selanjutnya peneliti mengidentifikasi 

sejumlah gambar visual, dialog/teks, suara dan gerak yang ada pada 

setiap adegan yang di dalamnya terdapat unsur yang menggambarkan 

representasi peran pustakawan.  

d. Pemaknaannya akan dilakukan dengan proses interpretasi berdasarkan 

tanda-tanda (visual gambar, dialog/teks, suara dan gerak) yang 

ditunjukkan dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika 

Ferdinand de Saussure. 

2. Studi literatur 

Mencari file/data informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

anime Toshokan Sensou dan juga melalui buku dan situs internet yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses memilah, mengelompokkan, dan mengurutkan 

data ke dalam pola atau kategori, dan mendialogkan data dengan data, baik data 

dalam satu data/ kategori maupun data antarpola/ kategori sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dilakukan pengujian hipotesis.  Data  kualitatif dapat 

berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari 

wawancara mendalam maupun observasi. (Kriyantono, 2021: 355).  

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis semiotika Ferdinand de Saussure. Peneliti menggunakan teori 

semiotika model Ferdinand de Saussure yang membagi tanda terdiri dari dua 

bagian yaitu: pertama bagian fisik yang disebut penanda (signifier), kedua bagian 

konseptual yang disebut petanda (signified).  
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Adapun prosedur analisis objek dengan menggunakan metode semiotika 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Sebuah objek dijelaskan berdasarkan penanda dan petanda, dimana 

penanda menggambarkan isi komunikasi sedangkan petanda menjelaskan 

makna isi komunikasi.  

2. Data yang diperoleh dari hasil penggambaran isi komunikasi dan makna 

komunikasi kemudian dianalisis hubungan-hubungannya dengan teori 

peran pustakawan.  

3. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan setelah data hasil penelitian 

selesai dianalisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Representasi Peran Pustakawan dalam Anime Toshokan Sensou 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pustakawan 

yang dipresentasikan didalam anime Toshokan Senso, seperti yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan analisis 

semiotika Ferdinand de Saussure. 

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan mengawali dengan melihat penanda 

dan petanda yang direpresentasikan peran pustakawan dari potongan-potongan 

scene yang ada didalam anime Toshokan Senso dalam bagian temuan hasil 

penelitian. 

1. Temuan hasil penelitian 

Dialog Visual 

Doujou: lagipula, perpustakaan harus 
membeli buku yang kita pilih. 
Doujou: bayangkan apa yang terjadi 
jika petugas terus memilih buku yang 
tidak dianggarkan. 

 
Gambar 4. 1 

Penanda 

Doujou sedang memarahi Kasahara atas tindakan yang telah dilakukan Kasahara 
di luar perpustakaan. 

Petanda 

Pada scene ini, Doujou adalah pustakawan yang berperan sebagai supervisor yaitu 
untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas setiap pekerjaan staff perpustakaan 
(Kasahara). Doujou selaku pustakawan instruktur tingkat kedua memarahi dan 
menegur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Kasahara selaku pustakawan 
tingkat pertama diluar perpustakaan. 

Tabel 4. 1 Episode 1 (Scene 19.40 – 19.50) 

Dialog Visual 
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Doujou: Tezuka, bawa sekop Kasahara. 
Doujou: dalam kegiatan kelompok, 
tidak boleh hanya memikirkan masalah 
sendiri. 
Tezuka: oke. 

 
Gambar 4. 2 

Penanda 

Doujou meminta Tezuka untuk membantu Kasahara yang sedang kelelahan 
sebagai rekan kelompoknya dalam perjalanan pendakian di hutan. 

Petanda 

Pada scene ini, Doujou  adalah pustakawan yang berperan sebagai supervisor, dia 
melakukan pembinaan profesional kepada sesama pustakawan, hal ini ditandai 
oleh Doujou yang melihat anggota kelompoknya yaitu Kasahara yang kelelahan 
dan meminta Tezuka untuk membantu Kasahara dengan membantu membawa 
sekop milik Kasahara. 

Tabel 4. 2 Episode 2 (Scene 08.03 – 08.16) 

Dialog Visual 

Doujou: sedikit lebih awal, tapi mari 
kita meminta request dari perpustakan 
lain. Kasahara, kau yang mengurusnya. 
Kasahara: baik. 

 
Gambar 4. 3 

Penanda 

Doujou sedang menasehati Kasahara atas kelalaiannya dan memberikan tugas lain 
kepada Kasahara sebagai penebus atas kelalaiannya. 

Petanda 

Pada scene ini, Doujou adalah pustakawan yang berperan sebagai supervisor, 
Doujou menegur dan menasehati Kasahara sebagai pustakawan  yang tidak bisa 
memenuhi permintaan pemustaka. Sehingga dalam hal ini, Doujou memberikan 
Kasahara tugas lain sebagai solusi untuk mengatasi masalah kelalaian Kasahara 
selaku pustakawan dalam melayani kebutuhan pemustaka. 

Tabel 4. 3 Episode 2 (Scene 11.40 – 11.50) 

Dialog Visual 
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- 
 

 

 
Gambar 4. 4 

Penanda 
Doujou sedang duduk dan menulis laporan di ruangan kerja pustakawan sendirian 
di malam hari. 

Petanda 
Dalam scene ini, Doujou adalah pustakawan yang berperan sebagai adminstrator 
yaitu mengevaluasi kinerja di perpustakaan dan melakukan analisis atas hasil yang 
telah dicapai. Hal ini ditandai oleh Doujou yang menulis laporan pekerjaannya di 
ruang kerja pustakawan saat malam hari setelah bekerja. 

Tabel 4. 4 Episode 2 (Scene 12.18 – 12.23) 

Dialog Visual 

Kasahara: aku sudah menyelesaikan 
request perpustakaan. 
Komaki: baiklah. Lalu, bisakah kau 
menyimpan kembali buku yang 
dikembalikan? 
Kasahara: baik. 
 

 
 

 
Gambar 4. 5 

Penanda 
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Kasahara selesai melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, lalu Komaki 
menyuruh kasahara untuk menyimpan kembali beberapa koleksi buku ke rak 
masing-masing. Juga, Kowaki yang sedang mencatat koleksi buku dihadapannya. 

Petanda 

Pada scene ini, Kasahara dan Kowaki adalah pustakawan yang berperan sebagai 
manajer informasi yaitu sebagai gerbang manajer perpustakaan konvensional dan 
moderen, hal ini ditandai oleh Kasahara yang menyimpan koleksi perpustakaan ke 
rak masing-masing secara manual. Juga, Komaki yang mencatat koleksi 
perpustakaan secara manual. Padahal di perpustakaan tersebut sudah 
menggunakan sistem informasi moderen, ditandai dengan adanya komputer di 
dekat Komaki.  

Tabel 4. 5 Episode 2 (Scene 13.13 – 13.25) 

Dialog/ Audio/ Teks Visual 
Kasahara: 1098, 1098 .... 
Kasahara: 1098 ada dirak hobi #126! 

 
 

 
Gambar 4. 6 

Penanda 
Diantara rak yang berisikan buku-buku, terdapat Tezuka yang sedang menyusun 
buku dan Kasahara yang sedang mencari nomor koleksi “1098”. 

Petanda 
Pada scene ini, Tezuka dan Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai 
manajer informasi yaitu sebagai gerbang manajer perpustakaan konvensional dan 
moderen, hal ini ditandai oleh Tezuka yang menyimpan buku dirak secara manual 
dan Kasaha yang mencari koleksi dengan nomor “1098” di rak koleksi 
perpustakaan secara manual. 

Tabel 4. 6 Episode 2 (Scene 14.25 – 14.32) 

Dialog Visual 
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Shibasaki: bukannya mereka mengincar 
ruang baca atau gudang buku bawah 
tanah? 
Shibasaki: mereka pasti bekerja sama 
dengan komite liberasi buku 
bermasalah, dan sedang berusaha 
menyita buku di kantor kepala 
perpustakaan. 
Shibasaki: ada buku yang disensor 
dalam daftar buku bermasalah! 
Shibasaki: panggilan darurat dari 
administrasi! 
Shibasaki: mereka tidak mengincar 
gudang buku bawah tanah! 
Shibasaki: mereka mengincar kantor 
kepala perpustakaan! 

 
 

 
Gambar 4. 7 

Penanda 
Shibasaki merasa heran dengan kedatangan sekelompok pria berseragam tentara 
lengkap dengan senjata secara tiba-tiba ke perpustakaan. Kemudian dia 
memberikan informasi kepada teman pustakawannya. 

Petanda 
Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang bertugas dibagian andminstrasi 
layanan perpustakaan, dia berperan sebagai supervisor yang sedang berusahan 
memecahkan suatu masalah yang terjadi di perpustakaan. Kemudian Shibasaki 
menghubungi rekan pustakawannya yang lain setelah Shibasaki mendapatkan 
informasi atas masalah yang sedang terjadi.  

Tabel 4. 7 Episode 2 (Scene 16.08 – 16.38) 

Dialog  Visual 

Genda: museum sejarah informasi yang 
dijalankan oleh Mr. Nobeyama sedang 
ditutup. 
Genda: dengan itu, diputuskan bahwa 
kanto library force akan mendapatkan 
kepemilikan buku. 

 
Gambar 4. 8 

Penanda 

Genda sedang memberikan pengumuman dan informasi kepada seluruh 
pustakawan yang hadir di ruang kelas pustakawan. 

Petanda 
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Pada scene ini, Genda adalah pustakawan yang berperan sebagai kolaborator/ 
mitra masyarakat yaitu menjalin mitra dengan pihak museum lain. Dalam hal ini, 
ditandai dengan kata-kata Genda yang memberitahukan bahwa kepemilikan buku 
di museum sejarah informasi akan ditutup. Oleh sebab itu, Genda 
memberitahukan bahwa pustakawan dari kanto akan mengambil seluruh 
kepemilikan buku di museum tersebut. 

Tabel 4. 8 Episode 3 (Scene 06.26 – 06.38) 

Dialog Visual 

Orikuchi Maki: maaf belum 
memperkenalkan diri. Aku Orikuchi 
Maki dari Sesou Publishing. 
..... 
Genda: dia ingin meliput kasus ini. 
Orikuchi Maki: sebagai anggota media 
massa, aku tidak ingin mengabaikan 
peristiwa ini. 
Orikuchi Maki: aku bermaksud menulis 
artikel hebat yang akan mengabadikan 
aksi kalian. Nantikanlah. 

 
 

 
Gambar 4. 9 

Penanda 

Orikuchi Maki sedang berbicara dengan sekelompok pustakawan diruangan kerja 
pustakawan. 

Petanda 

Pada scene ini, Genda adalah pustakawan yang berperan sebagai kolaborator/ 
mitra masyarakat yaitu menjalin mitra dengan Orikuchi Maki selaku jurnalis 
media massa. Dalam hal ini,  percakapan Genda tentang Orikuchi Maki dari Sesoe 
Publishing yang akan meliput aksi dari library force. 

Tabel 4. 9 Episode 3 (Scene 13.00 – 13.23) 

Dialog Visual 

Hiraga: saya Hiraga dari divisi bidang 
kriminal departemen kepolisian 
metropolitan. 
Genda: saya menghargai tawaran anda 
untuk membantu kami hari ini. 
Hiraga: kami akan melakukan yang 
terbaik. 
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Gambar 4. 10 

Penanda 

Hiraga berbicara dengan Genda sambil berjabat tangan di ruang pustakawan 

dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah perpustakaan. 

Petanda 

Pada scene ini, Genda adalah pustakawan yang berperan sebagai kolaborator/ 
mitra masyarakat yaitu menjalin mitra dengan lembaga pemerintahan, dalam hal 
ini ditandai dengan Genda yang menerima bantuan dari Hiraga selaku kepolisian 
metropolitan untuk menyelesaikan masalah perpustakaan. 

Tabel 4. 10 Episode 4 (Scene 05.45 – 05.56) 

Dialog Visual 

 

 
Gambar 4. 11 

Penanda 

Shibasaki sedang duduk di tempat sirkulasi perpustakaan dan juga sedang 
melakukan pengecekan buku perpustakaan kepada 2 (dua) orang pemustaka yang 
berdiri didepan Shibasaki. 

Petanda 

Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang berperan sebagai administrator 
yaitu menggunakan perangkat lunak perpustakaan untuk mengelola peminjaman 
atau pengembalian koleksi perpustakaan. Hal ini ditandai oleh Shibasaki yang 
melayani 2 (dua) orang pemustaka dengan melakukan pengecekan menggunakan 
perangkat komputer dan alat scanner barcode pada sebuah buku yang sedang 
dipegang Shibasaki. 

Tabel 4. 11 Episode 5 (Scene 10.03 – 10.04) 

Dialog Visual 
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Gambar 4. 12 

Penanda 

Kasahara sedang menyimpan buku berwarna hijau di rak koleksi sesuai dengan 
jenisnya. 

Petanda 

Pada scene ini, Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai manajer 
informasi yaitu dengan mengelola koleksi perpustakaan secara terorganisir, hal ini 
ditandai oleh Kasahara yang menyimpan kembali buku di rak sesuai dengan 
jenisnya, tujuannya agar suatu saat pemustaka yang hendak mencari buku/koleksi 
diperpustakaan dapat dengan mudah menemukannya. 

Tabel 4. 12 Episode 5 (Scene 10.33 – 10.36) 

Dialog Visual 

Doujou: jangan mengambil kebebasa 
pembaca, apapun masalahmu. 
Kasahara: baik. 
Doujou: pembaca selalu mencari berita 
terbaru. 

 
Gambar 4. 13 

Penanda 

Doujou sedang menegur Kasahara atas tindakan yang telah dilakukan. 

Petanda 

Pada scene ini, Duojou adalah pustakawan yang berperan sebagai supervisor 
kepada kasahara selaku pustakawan yang ingin menyembunyikan sebuah buku 
yang dia pegang untuk sementara waktu agar terhindar dari orang tuannya. 
Doujou selaku pustakawan instruktur tingkat kedua bertanggung jawab dalam 
memastikan Kasahara patuh terhadap kebijakan dan prosedur perpustakaan. 

Tabel 4. 13 Episode 5 (Scene 12.22 – 12.33) 

Dialog Visual 
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Gambar 4. 14 

Penanda 

Kasahara sedang menyimpan kembali buku di rak koleksi perpustakaan. 

Petanda 

Pada scene ini, Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai manajer 
informasi yaitu mengelola koleksi perpustakaan secara terorganisir, hal ini 
ditandai oleh Kasahara yang menyimpan kembali buku di rak sesuai dengan 
jenisnya, tujuannya agar suatu saat pemustaka yang hendak mencari buku/koleksi 
di perpustakaan dapat dengan mudah menemukannya. 

Tabel 4. 14 Episode 5 (Scene 12.40 – 12.46) 

Dialog Visual 

Kasahara: baiklah, mudah sekali.  

 
 

 
Gambar 4. 15 

Penanda 

Kasahara menggunakan komputer untuk mencari koleksi yang diminta oleh ayah 
Kasahara. 

Petanda 
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Pada scene ini, Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai manajer 
informasi yaitu sebagai penyaring sumber informasi, dalam hal ini Kasahara 
menggunakan perangkat komputer yang tersedia fitur katalog online perpustakaan 
untuk mencari dan menemukan informasi terkait koleksi yang diminta oleh 
pemustaka (ayah Kasahara). 

Tabel 4. 15 Episode 5 (Scene 13.50 – 14.00) 

Dialog Visual 

Ayah Kasahara: ada yang bisa kau 
rekomendasikan? 
Doujou: anda ingin bacaan seperti apa? 
Ayah Kasahara: yang mudah dibaca 
dan ada latar belakang sejarahnya. 

 
 

 
Gambar 4. 16 

Penanda 

Ayah Kasahara bertanya dan meminta saran kepada Doujou terkait rekomendasi 
buku, lalu Doujou bertanya balik dengan meminta informasi lebih spesifik, lalu 
ayah Kasahara memberitahukan Doujou terkait kriteria buku yang ingin dibaca, 
kemudian Doujou mengambil beberapa buku dan memberikannya kepada ayah 
Kasahara. 

Petanda 

Pada scene ini, Doujou adalah pustakawan yang berperan sebagai konsultan, hal 
ini ditandai oleh pemustaka (ayah Kasaraha) yang bertanya meminta saran kepada 
Doujou selaku pustakawan terkait rekomendasi buku, lalu Doujou bertanya balik 
dengan meminta informasi lebih spesifik terkait buku yang ingin dicari, lalu ayah 
Kasahara memberitahukan Doujou terkait kriteria buku yang ingin dibaca, 
kemudian Doujou mengambil beberapa buku dan memberikannya kepada ayah 
Kasahara. 

Tabel 4. 16 Episode 5 (Scene 15.20 – 15.43) 

Dialog Visual 
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Gambar 4. 17 

Penanda 

Tezuka sedang menyimpan kembali buku yang dipegang ke rak koleksi. 

Petanda 

Pada scene ini, Tezuka adalah pustakawan yang berperan sebagai manajer 
informasi yaitu sebagai pengelola koleksi, hal ini ditandai oleh Tezuka yang 
menyimpan kembali buku dirak koleksi sesuai dengan jenisnya, tujuannya agar 
suatu saat pemustaka yang hendak mencari buku/koleksi diperpustakaan dapat 
dengan mudah menemukannya. 

Tabel 4. 17 Episode 5 (Scene 15.54 – 15.55) 

Dialog Visual 

Pemilik toko buku: tolong ambil ini. 
Komaki: anda yakin menyerahkan buku 
berharga ini ini? 
Pemilik toko buku: aku tidak bisa 
menjualnya. 
Pemilik toko buku: aku ingin buku ini 
dibaca banyak orang. 
Pemilik toko buku: satu-satunya cara 
adalah menyimpannya di perpustakaan. 
Komaki: kami hargai itu. 
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Gambar 4. 18 

Penanda 

Pemilik toko buku memberikan sebuah buku yang telah dibungkus rapi kepada 
Komaki yang sedang ditemani oleh Kasahara di toko buku pada malam hari. 

Petanda 

Pada scene ini, Komaki dan Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai 
kolaborator yaitu sebagai rekan masyarakat, dalam hal ini, ditandai oleh 
pemberian buku yang telah dibungkus oleh pemilik toko buku dan interaksi 
komunikasi yang terjadi dengan pustakawan menjadi tanda bahwa pustakawan 
bekerja sama dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya untuk 
meningkatkan pelayanan informasi. 

Tabel 4. 18 Episode 6 (Scene 02.45 – 03.07) 

Dialog Visual 

 

 
Gambar 4. 19 

 Penanda 

Shibasaki sedang menyimpan dan menyusun buku di rak koleksi. 

Petanda 

Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang berperan sebagai manajer 
informasi yaitu sebagai pengelola koleksi, hal ini ditandai oleh Shibasaki yang 
menyimpan kembali buku dirak sesuai dengan jenisnya, tujuannya agar suatu saat 
pemustaka yang hendak mencari buku/koleksi diperpustakaan dapat dengan 
mudah menemukannya. 

Tabel 4. 19 Episode 7 (Scene 01.50 – 01.57) 

Dialog Visual 
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Pemustaka: permisi. 
Shibasaki: ya? 
Pemustaka: aku sedang mencari 
sesuatu? 
Shibasaki: apa yang kau cari? 
Pemustaka: tentang pembakaran buku. 
Shibasaki: pembakaran buku? 
Informasi tentang pembakaran buku? 
Pemustaka: iya. 
Shibasaki: mari kutunjukkan. 

 
 

 
Gambar 4. 20 

Penanda 

Seorang lelaki bertanya kepada Shibasaki untuk mencari suatu informasi, lalu 
Shibasaki bertanya balik dengan meminta informasi lebih spesifik, kemudian 
lelaki tersebut memberitahukan Shibasaki terkait kriteria informasi yang ingin 
dicari, kemudian Shibasaki meminta lelaki tersebut untuk mengikutinya ke tempat 
rak koleksi terkait informasi yang sedang dicari oleh lelaki tersebut. 

Petanda 

Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang berperan sebagai konsultan, hal 
ini ditandai oleh pemustaka yang bertanya meminta suatu informasi yang sedang 
dicari kepada Shibasaki selaku pustakawan, lalu Shibasaki bertanya balik dengan 
meminta informasi lebih spesifik terkait informasi yang ingin dicari, lalu 
pemustaka memberitahukannya terkait kriteria informasi yang ingin dicari, 
kemudian Shibasaki meminta pemustaka tersebut untuk mengikuti Shibasaki 
menuju lokasi informasi yang dicari oleh pemustaka tersebut. 

Tabel 4. 20 Episode 7 (Scene 01.58 – 02.17) 

Dialog  Visual 

Kasahara: apa ini? 
Komaki: ini adalah persiapan interogasi 
yang kami buat. 
Doujou: pelajari baik-baik sebelum 
interogasi. 
Doujou: orang sepertimu harus 
menghafalnya dari awal sampai akhir. 
Doujou: tulis 100 kali. 

 
Gambar 4. 21 

Penanda 
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Komaki dan Doujou memberikan sebuah buku catatan kepada Kasahara di 
ruangan kerja pustakawan untuk membantu Kasahara melewati masalahnya. 

Petanda 

Pada scene ini, Komaki dan Doujou adalah pustakawan yang berperan sebagai 
supervisor yaitu sebagai pemecah masalah. Komaki dan Doujou selaku 
pustakawan instruktur tingkat kedua membantu menyelesaikan permasalahan 
Kasahara di perpustakaan. 

Tabel 4. 21 Episode 8 (Scene 03.15 – 03.27) 

Dialog Visual 

Shibasaki: ayo kita dengar cerita. 
Bisakah kalian duduk? Siapa yang mau 
duduk terakhir? 
...... 

 
 

 
Gambar 4. 22 

Penanda 

Shibasaki mengajak anak-anak untuk ikut mendengarkan ceritanya di dalam 
ruangan perpustakaan khusus anak-anak. 

Petanda 

Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang berperan sebagai edukator 
dalam menyediakan program pendidikan, yaitu membuat sesi bercerita dengan 
anak-anak didalam perpustakaan. Hal ini ditandai oleh antusiasnya anak-anak 
dalam mengikuti sesi bercerita dengan Shibasaki selaku pustakawan. 

Tabel 4. 22 Episode 9 (Scene 11.02 – 11.31) 

Dialog Visual 
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Shibasaki: mari kita mulai ceritanya. 

 
Gambar 4. 23 

Penanda 

Shibasaki yang akan membacakan buku cerita kepada anak-anak diruang bercerita 

anak-anak diperpustakaan, dengan lilin yang menyinari mereka dari posisi tengah 

ruangan. 

Petanda 

Pada scene ini, Shibasaki adalah pustakawan yang berperan sebagai edukator 
dalam menyediakan program pendidikan, yaitu membuat sesi bercerita dengan 
anak-anak didalam perpustakaan. Hal ini ditandai oleh perhatian anak-anak tertuju 
kepada Shibasaki yang akan memulai membacakan cerita. 

Tabel 4. 23 Episode 9 (Scene 16.35 – 16.50) 

Dialog Visual 

Tezuka: rubah itu melompat dan 
melompat, tapi tidak bisa meraih 
anggur. 
Anak 1: harusnya dia bawa tangga. 
Anak 2: bukankah dia pintar? 
Tezuka: bukan rubahnya yang bodoh, 
tapi kalian semua yang pintar. 
Tezuka: jadilah orang yang tidak 
pernah menyerah dalam meraih 
anggurmu. 

 
  

 
Gambar 4. 24 

Penanda 

Tezuka sedang membacakan cerita kepada anak-anak diruang anak-anak didalam 

perpustakaan. 

Petanda 
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Pada scene ini, Tezuka adalah pustakawan yang berperan sebagai edukator dalam 
menyediakan program pendidikan, yaitu membuat sesi bercerita dengan anak-
anak didalam perpustakaan. Hal ini ditandai oleh antusiasnya anak-anak dalam 
mengikuti sesi bercerita dengan Tezuka selaku pustakawan. 

Tabel 4. 24 Episode 9 (Scene 17.30 – 17.50) 

Dialog Visual 

Kasahara: anak-anak. Kita akan main 
puzzle bersama! 
Kasahara: ayo buka kotaknya. 
Kasahara: ambil semua yang ada di 
kotak! 
Kasahara: bisakah kalian temukan 
kacang dan daun yang ada di gambar 
poster? 
Kasahara: temukan semuanya! 
Anak 1: ini dia! 
Anak 2: bukan yang itu! 
Kasahara: lihat ini? 
Kasahara: kacang ara itu seperti ini. 
Kasahara: dan daun ini dari pohon ceri. 
Kasahara: ini semua adalah pohon yang 
kalian lihat di sekitar perpustakaan ini. 

 
 

 
 

 
Gambar 4. 25 

Penanda 

Kasahara memberikan sebuah kotak kepada tiap anak-anak yang sudah dibagi 
perkelompok, kemudian Kasahara mejelaskan kepada anak-anak setiap benda 
yang ada didalam kotak. 

Petanda 

Pada scene ini, Kasahara adalah pustakawan yang berperan sebagai edukator 
dalam menyediakan program pendidikan, yaitu membuat sesi belajar dengan 
anak-anak didalam perpustakaan. Hal ini ditandai oleh antusiasnya anak-anak 
dalam mengikuti sesi belajar dengan Kasahara menggunakan alat bantu belajar 
yang terdapat didalam kotak. 

Tabel 4. 25 Episode 9 (Scene 17.55 – 18.32) 

Dialog Visual 
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Pengelola museum: tolong bantu kami. 
Pengelola museum: katakan saja jika 
ada sesuatu yang bisa kami lakukan. 
Genda: mari kita buat pameran ini 
sukses. 

 
 

 
Gambar 4. 26 

Penanda 

Di ruang pertemuan didalam museum, pengelola museum dan Genda sedang 
melakukan pertemuan untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan 
didalam museum. 

Petanda 

Pada scene ini, Genda adalah pustakawan yang berperan sebagai kolaborator yaitu 
sebagai mitra masyarakat, dalam hal ini, Genda melakukan pertemuan dengan 
pengelola museum di ruang pertemuan didalam museum untuk melakukan 
kesepakatan terkait kerjasama antara keduabelah pihak seputar kegiatan yang akan 
dilakukan pada museum tersebut. 

Tabel 4. 26 Episode 10 (Scene 07.16 – 07.40) 

Berdasarkan hasil uraian dari penanda dan petanda yang telah peneliti 

analisis dari anime Toshokan Senso, peneliti melihat bahwa peran pustakawan 

yang digambarkan dalam anime Toshokan Senso memenuhi beberapa kriteria dari 

indikator-indikator sesuai dengan teori peran pustakawan yang ada. 

Dari anime ini juga peneliti melihat bahwa di Jepang, seorang pustakawan 

menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pustakawan dengan sungguh-

sungguh. Seorang pustakawan menjalankan setiap tugas di perpustakaan secara 

profesional baik didalam perpustakaan maupun diluar perpustakaan. 

2. Pembahasan hasil penelitian 
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Setelah menganalisis tanda-tanda yang ada didalam anime Toshokan 

Sensou dengan menggunakan analisis semiotika Ferdinand de Saussure, peneliti 

menemukan bahwa dalam anime Toshokan Sensou merepresentasikan beberapa 

indikator dari teori peran pustakawan. Hal-hal ini dapat dilihat dari beberapa 

scene seperti yang telah dipilih, berdasarkan tampilan visual dan audio/dialog 

yang terdapat didalam anime Toshokan Sensou. 

a. Pustakawan sebagai edukator 

Pada tabel 4.22, 4.23, 4.24 dan 4.25 di episode 9 digambarkan 3 

(tiga) sosok pustakawan yaitu Shibasaki, Kasahara dan Tezuka sedang 

mengedukasi anak-anak diruangan perpustakaan, mereka mngedukasi 

anak-anak dengan berbagai metode seperti Shibasaki dan Tezuka yang 

bercerita didepan anak-anak dan Kasahara yang menjelaskan nama-nama 

benda dengan memberikan beberapa benda secara langsung kepada anak-

anak. 

Dari gambaran diatas memberitahukan bahwa seorang pustakawan 

memiliki peran sebagai edukator terhadap pemustaka didalam 

perpustakaan, hal ini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Hemawan 

dan Zulfikar Zen (2010: 57) bahwa pustakawan harus memiliki kecakapan 

dalam mengajar, mendidik dan melatih para pengguna jasa perpustakaan 

(pemustaka). 

Pada beberapa tabel dan scene diatas yang penulis ambil 

menggambarkan peran pustakawan pada umumnya.  Dalam hal ini, 

sutradara film ingin memberitahukan bahwa pustakawan bisa berperan 

sebagai seorang edukator yang mana dapat memberikan edukasi kepada 

pemustaka, dalam hal ini yaitu anak-anak kecil yang berada di 
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perpustakaan, walaupun dalam hal ini ceritanya berupa ujian kenaikan 

pangkat bagi seluruh pustakawan yang bekerja di perpustakaan Kanto. 

b. Pustakawan sebagai kolaborator 

Pada tabel 4.8 di episode 3 digambarkan Genda sebagai 

pustakawan telah mendapatkan izin kerjasama dengan pihak perpustakaan 

daerah lain untuk menangani seluruh koleksi informasi di perpustakaan 

tersebut. 

Adapun pada tabel 4.9 di episode 3, tabel 4.10 di episode 4 dan 

tabel 4.26 di episode 10  digambarkan Genda sebagai pustakawan 

melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti jurnalis media massa, 

kepolisian setempat dan kurator dari museum setempat. Dalam anime ini, 

kerjasama yang diceritakan yaitu kerjasama atas dasar untuk membantu 

perpustakaan dalam melindungi koleksi yang berisikan informasi-

informasi yang ingin disita oleh pihak sensor media dari pemerintahan. 

Dari gambaran diatas bisa dilihat terkait kerjasama/ kemitraan yang 

dilakukan oleh pustakawan dengan pihak lain, sesuai dengan teori yang 

disebutkan Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 208) bahwa pustakawan 

sebagai rekan masyarakat merujuk pada peran pustakawan dalam bekerja 

sama dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya untuk 

meningkatkan pelayanan informasi dan pendidikan. Mereka dapat 

menjalin kemitraan dengan sekolah, universitas, organisasi masyarakat, 

pusat budaya, atau lembaga pemerintah untuk memperluas jangkauan dan 

manfaat layanan perpustakaan. 
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Pada tabel 4.18 di episode 6 digambarkan 2 (dua) orang 

pustakawan yaitu Komaki dan Kasahara sebagai pustakawan yang 

menerima sebuah buku telah dibungkus rapi dari seorang bapak pemiliki 

toko buku. Buku tersebut diberikan oleh sipemilik toko buku dengan 

tujuan agar buku tersebut bisa memberikan manfaat lebih kepada 

masyarakat luas yang berkunjung keperpustakaan. 

Dari gambaran diatas memberitahukan bahwa pustakawan bisa 

berkolaborasi dengan masyarakat dalam menunjang pelayanan informasi 

diperpustakaan. Hal ini sesuai dengan dengan teori yang disebutkan 

Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 208) yaitu pustakawan sebagai 

rekan masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran ganda diantaranya 

sebagai pengguna dan kontributor informasi. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan sebagai kolaborator, dimana pustakawan dapat bekerja 

sama dengan pihak lain diluar perpustakaan. Disini dapat diperhatikan 

bahwa sutradara film menggambarkan sosok pustakawan yang bisa 

berperan sebagai kolaborator, mereka dapat melakukan kolaborasi dengan 

pihak-pihak yang memiliki latar belakang  profesi berbeda seperti 

kepolisian, jurnalis, kurator museum, dan pemilik toko buku. Kolaborasi 

ini dilakukan  dengan tujuan untuk membantu dalam setiap masalah yang 

terjadi di perpustakaan serta demi menunjang layanan perpustakaan yang 

baik kepada pemustaka. 

c. Pustakawan sebagai manajer informasi 

Pada tabel 4.12, 4.14 dan 4.17 di episode 5 serta pada tabel 4.19 di 

episode 7 menggambarkan 3 (tiga) orang pustakawan yaitu Shibasaki, 
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Kasahara dan Tezuka sedang meletakkan kembali buku/ koleksi 

perpustakaan di rak koleksi sesuai tempat, jenis dan nomor koleksinya. 

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa pustakawan memiliki 

peran dalam memanajemen setiap koleksi didalam perpustakaan guna 

memudahkan pemustaka dalam mencari kembali informasi yang 

dibutuhkan dikemudian hari, hal ini sesuai dengan teori yang disebutkan 

oleh Hemawan dan Zulfikar Zen (2010: 57) bahwa pustakawan pada 

hakikatnya berperan sebagai manajer informasi, oleh sebab itu harus selalu 

dapat mengelola dengan baik setiap koleksi dan informasi yang terus 

bertambah didalam perpustakaan. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan pada umumnya. Disini sutradara film hendak 

menggambarkan pustakawan sebagai sosok manajer informasi handal 

dalam mengelola informasi, mereka melakukan selving pada buku buku 

yang sudah digunakan oleh pemustaka dan disimpan kembali di rak 

masing-masing semula, tujuannya agar pemustaka dapat menemukan 

koleksi yang dicari dengan mudah. Inilah peran pustakawan yang harus 

dimiliki oleh setiap pustakawan yang bekerja di perpustakaan. 

d. Pustakawan sebagai konsultan 

Pada tabel 4.16 di episode 5 dan tabel 4.20 di episode 7 

digambarkan 2 (dua) orang pustakawan yaitu Doujou dan Shibasaki 

sedang membantu pemustaka dalam mencari koleksi yang sedang dicari, 

terlihat Doujou dan Shibasaki bertanya kembali kepada pemustaka akan 

informasi yang dicari secara spesifik lagi.  
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Dari gambaran ini menunjukkan bahwa pustakawan memiliki 

peran sebagai konsultan bagi pemustaka dalam mencari dan menemukan 

koleksi terkait informasi yang sedang diperlukan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang disebutkan Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 207) bahwa 

Pustakawan sebagai konsultan kepada pemustaka yaitu untuk bisa 

memberikan alternatif terkait sumber-sumber informasi yang dibutuhkan 

oleh pemustaka. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan sebagai konsultan dimana pustakawan membantu 

pemustaka dalam mencari, mengarahkan, dan memberitahu koleksi yang 

dibutuhkan. Disini sutradara film ingin memberitahukan bahwa 

pustakawan adalah sosok ahli dalam membantu seseorang dalam mencari 

dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mereka sudah dilatih untuk 

dapat mengetahui setiap informasi yang masuk kedalam perpustakaan 

sehingga jika ada seseorang yang mencari suatu informasi, pustakawan 

akan dengan cepat dan tepat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

orang tersebut. 

e. Pustakawan sebagai administrator 

Pada tabel 4.4 di episode 2 digambarkan Doujou sebagai 

pustakawan sedang menulis laporan kerja sendirian diruangan kerja 

pustakawan saat malam hari. 

Pada tabel 4.11 di episode 5 digambarkan Shibasaki sebagai 

pustakawan sedang bertugas ditempat layanan sirkulasi, Shibasaki sedang 

melakukan scanner koleksi yang diberikan oleh pemustaka yang berdiri 

didepan Shibasaki. 
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Dari gambaran diatas menunjukkan adanya prosedur administrasi 

yang dilakukan oleh pustakawan dalam bekerja di perpustakaan dan juga 

dalam memberikan layanan kepada pemustaka. Oleh sebab itu, 

pustakawan berperan sebagai administrator, hal ini sesuai dengan teori 

yang disebutkan oleh Hemawan dan Zulfikar Zen (2010: 57) bahwa 

pustakawan sebagai administrator harus mampu menyusun, melaksanakan, 

dan mengevaluasi program perpustakaan serta dapat melakukan analisis 

atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan pada umumnya. Disini sutradara film memberitahukan 

bahwa pustakawan dapat berperan sebagai administrator, setiap saat 

mereka melakukan bermacam tugas adminstrasi perpustakaan terutama 

tugas administrasi pada layanan sirkulasi seperti peminjaman dan 

pengembalian koleksi. 

f. Pustakawan sebagai gerbang manajer perpustakaan konvensional dan 

moderen 

Pada tabel 4.5 di episode 2 digambarkan 2 (dua) orang pustakawan 

yaitu Kasahara yang mendapatkan tugas untuk mengembalikan beberapa 

koleksi ke rak koleksi semula, dan Komaki yang sedang melakukan 

pemeriksaan terhadap beberapa koleksi didepannya. 

Pada tabel 4.6 di episode 2 digambarkan 2 orang pustakawan yaitu 

Tezuka yang sedang menyusun beberapa koleksi buku di rak koleksi, dan 

Kasahara yang sedang mencari koleksi buku dengan nomor “1098” di 

sebuah rak koleksi. 
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Dari gambaran diatas menunjukkan adanya kegiatan perpustakaan 

yang dilakukan oleh pustakawan secara konvensional walaupun 

perpustakaan yang terdapat didalam anime diceritakan sebagai 

perpustakaan modern dengan ditandai adanya penggunaan komputer dan 

layanan digital bagi pemustaka dan pustakawan. Maka bisa dikatakan 

bahwa pustakawan memiliki peran sebagai gerbang manajer perpustakaan 

konvensional dan moderen seperti yang disebutkan dalam teori yang 

disebutkan Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 207) bahwa kemajuan  

perpustakaan masih dijiwai atau diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang 

sampai saat ini masih dianggap relevan. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan pada umumnya yaitu sebagai manajer perpustakaan. 

Disini sutradara film menceritakan perpustakaan telah menerapkan sistem 

modern seperti penggunaan layanan komputer, layanan digital dan lainnya, 

serta pustakawan yang kompeten dalam mengoperasikan segala alat-alat 

canggih di dalam perpustakaan. Tetapi sutradara film seperti paham bahwa 

walaupun sebuah perpustakaan sudah memasuki era modern, tetapi 

beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pustakawan masih mereka lakukan 

secara konvensional saat sedang mengerjakan tugas-tugas diperpustakaan. 

g. Pustakawan sebagai penyaring sumber informasi 

Pada tabel 4.15 di episode 5 digambarkan Kasahara sebagai 

pustakawan sedang menggunakan layanan katalog online disebuah 

komputer dalam menemukan koleksi yang sedang dicari oleh pemustaka. 

Dari gambaran ini menunjukkan bahwa pustakawan memiliki 

kemampuan dalam melakukan keterampilan pencarian dengan 
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menerapkan filter atau kriteria tertentu untuk menyaring hasil pencarian, 

maka pustakawan bisa berperan sebagai penyaring sumber informasi, 

sesuai dengan teori yang disebutkan Widodo dikutip oleh Wahyuni (2015: 

207) bahwa Pustakawan harus mampu memposisikan dirinya sebagai 

filtering informasi. 

Pada scene yang penulis ambil menggambarkan peran pustakawan 

pada umumnya, dimana pustakawan dapat menggunakan OPAC atau 

katalog online untuk mencari koleksi yang sedang dibutuhkan oleh 

pemustaka menggunakan alat berupa komputer. Disini sutradara film 

memberitahukan bahwa pustakawan yang bekerja di setiap perpustakaan 

dapat beradaptasi di era teknologi dan menggunakan alat-alat canggih 

seperti komputer dan menggunakan katalog online. 

h. Pustakawan sebagai supervisor 

Pada tabel 4.1 di episode 1 dan tabel 4.13 di episode 5 

digambarkan Doujou sebagai pustakawan instruktur sedang menegur 

Kasahara selaku pustakawan dalam masa pelatihan atas tindakan yang 

telah dilakukan Kasahara. 

Dari gambaran diatas jika diperhatikan terkait tindakan Doujou 

terhadap Kasahara, Doujou menegur Kasahara terkait tindakan Kasahara 

yang sembrono dalam menjalankan tugas sebagai pustakawan. Maka 

Doujou menegur kasahara untuk menjalankan tugas secara profesional 

sebagai pustakawan. Hal ini menunjukkan bahwa Doujou sebagai 

pustakawan memiliki peran supervisor  seperti disebutkan dalam teori oleh 

Hemawan dan Zulfikar Zen (2010: 59) bahwa pustakawan sebagai 

supervisor harus Mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh 
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kedepan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan serta bersikap sabar 

tetapi tegas, adil dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. 

Pada tabel 4.2 di episode 2 digambarkan Doujou sebagai 

pustakawan instruktur dan juga sebagai ketua kelompok memberi perintah 

kepada Tezuka selaku anggota kelompok untuk membantu Kasahara 

dalam menjalankan pelatihan pustakawan pada kegiatan camp dihutan. 

Doujou mengatakan kepada Tezuka bahwa dalam menjalankan suatu tugas 

harus saling bantu-membantu tidak boleh egois dan berkerja secara 

sendiri-sendiri. 

Dari gambaran diatas menunjukkan Doujou sebagai pustakawan 

memiliki peran sebagai supervisor dalam mengembangkan jiwa kesatuan 

dan persatuan antar sesama pustakawan, hal ini sesuai dengan teori yang 

disebutkan oleh Hemawan dan Zulfikar Zen (2010: 59) bahwa pustakawan 

sebagai supervisor harus dapat melaksanakan pembinaan profesional, 

untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama 

pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat 

kerja serta kebersamaan. 

Pada tabel 4.3 di episode 2 dan tabel 4.21 di episode 8 

digambarkan Doujou, Komaki, Tezuka dan Kasahara sedang berkumpul 

dan membahas bersama terkait tugas request dari pemustaka kepada 

Kasahara selaku pustakawan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, 

kemudian Doujou memberikan solusi kepada Kasahara untuk 

menyelesaikan masalah yang telah dilakukan. 

Pada tabel 4.7 di episode 2 digambarkan Shibasaki sebagai 

pustakawan melakukan koordinasi dengan sesama pustakawan dalam hal 
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ini pustakawan yang sedang bertugas sebagai pasukan pertahanan 

perpustakaan setelah mengetahui terkait rencana penyitaan koleksi dari 

pihak sensor media pemerintahan yang terjadi tidak terduga ketika 

melakukan razia diperpustakaan. 

Dari gambaran ini jika diperhatikan menunjukkan interaksi sesama 

pustakawan dalam berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah, 

maka hal tersebut memberitahukan bahwa pustakawan memiliki peran 

sebagai supervisor dalam melakukan koordinasi sesama pustakawan dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sesuai dengan teori yang disebutkan 

oleh Hemawan dan Zulfikar Zen (2010: 59) bahwa pustakawan sebagai 

supervisor harus mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan 

maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan dan kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit 

organisasinya. 

Pada beberapa tabel dan scene yang penulis ambil menggambarkan 

peran pustakawan sebagai supervisor dimana pustakawan digambarkan 

sebagai kelompok yang bekerja sama dalam menyelesaikan segala tugas 

yang berhubungan dengan perpustakaan. Disini sutradara film ingin 

memberitahukan bahwa pustakawan adalah sekelompok unit yang 

bekerjasama dalam melaksanakan setiap tugas didalam perpustakaan, 

mereka dituntuk untuk melakukan setiap tugas yang diberikan secara 

bertanggung jawab dan profesional. Walaupun dalam anime menceritakan 

pustakawan yang juga dilatih sebagai seorang tentara bersenjata api dalam 

berperang dengan pemerintah untuk melindungi perpustakaan dan isinya 
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dari kelompok pemerintah yang ingin menjarah koleksi-koleksi di 

perpustakaan yang tidak sesuai dengan paham.pemerintah.tersebut.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Representasi peran pustakawan dalam anime Toshokan Senso yang 

peneliti temukan dari analisis berdasarkan scene-scene yang peneliti pilih, 

memperlihatkan beberapa peran yang dilakukan oleh pustakawan dalam 

keseluruhan anime Toshokan Senso. Diantaranya yaitu pustakawan berperan 

sebagai edukator, kolaborator, manajer informasi, konsultan, administrator, 

gerbang manajer perpustakaan konvensional dan moderen, penyaring sumber 

informasi, dan supervisor. 

Dalam anime, sutradara film secara positif menggambarkan dan 

menceritakan sosok pustakawan yang jauh dari stereotipe negatif masyarakat pada 

umumnya. Walaupun cerita yang terdapat dalam anime dan yang terjadi pada 

kehidupan nyatanya berbeda, dimana dalam anime diceritakan sosok pustakawan 

yang berperan sebagai tentara yang melindungi perpustakaan dan isinya dari razia 

yang dilakukan oleh kelompok pemerintah. Tetapi secara keseluruhan cerita, 

sosok pustakawan yang digambarkan sesuai dengan peran pustakawan pada 

umumnya. 

B. Implikasi 

Pada bagian ini, peneliti ingin menyampaikan bahwa semua yang 

ditampilkan dalam anime Toshokan Senso bisa menjadi salah satu referensi atau 

informasi edukasi terkait peran pustakawan. Untuk itu perlu diperhatikan 

beberapa hal antara lain: 

1. Anime Toshokan Senso sarat akan informasi terkait peran 

pustakawan dalam melayani kebutuhan pemustaka didalam 

perpustakaan sehingga bisa menjadi bahan edukasi/ 
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referensi bagi pustakawan dalam melihat peran-peran 

pustakawan dalam bekerja diperpustakaan. 

2. Anime Toshokan Senso sarat akan informasi terkait 

penggambaran pustakawan dalam bekerja diperpustakaan, 

sehingga diharapkan bagi masyarakat bisa menjadi 

informasi edukasi serta mendapatkan strereotipe positif 

terkait pustakawan dan peran pustakawan. 

3. Anime tidak hanya sekedar media hiburan semata, tetapi 

sarat akan representasi-representasi didalamnya, dalam hal 

ini tentang peran pustakawan. Oleh sebab itu, bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan bisa mengkaji peran pustakawan 

secara lebih mendalam melalui media-media seperti film 

animasi atau anime yang bercerita tentang pustakawan.   
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