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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
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 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof أ

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و   fathah dan wau Au a dan u 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ا / ي 

fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di atas 

َ  و   dammah dan wau U 
u dan garis di 

atas 

D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutahdiikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ta sydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,(ي  )

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 

ma’arifah). Kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh 

huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

H. Penelitian Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan 

sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Apabila ta 

marbutah di akhir kata dan disandarkan kepada lafz a-ljalalah, ditransliterasi 

dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital 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). 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 
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saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama  : Fitriah Ramadhani M 

Nim  : 30100120055 

Prodi  : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Manusia dan Pelestarian Alam Dalam Novel ‘Dunia Anna’ 

Karya Jostein Gaarder (Sebuah Tinjauan Teologi Lingkungan) 

Penelitian ini beriudul "Manusia dan Pelestarian Alam dalam Novel 'Dunia 

Anna' Kara Jostein Gaaerder (Sebuah Tinjauan Teologi Lingkungan)". Peneliti 

melakukan penelitian ini karena melihat kerusakan alam yang terus teriadi akibat 

ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus menyadari posisinya 

sebagai khalifah yang diutus oleh tuhan untuk menjaga lingkungan. Pada penelitian 

in terdapat dua pokok pembahasan yang dirumuskan oleh peneliti yaitu: 1) 

Bagaimana bentuk pelestarian alam dalam novel Dunia Anna, 2) Bagaimana teologi 

lingkungan memberikan Solusi terhadap pelestarian alam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk 

kepustakaan (library research) yang dimana penelitian ini dalam proses 

pengumpulan datanya menggunakan buku, jurnal ilmiah ataupun literatur lainnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan informasi 

melalui buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, novel, mengumpulkan dialog-dialog dari 

novel yang telah dibaca. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data pada 

penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu deduktif, induktif, dan komparatif. 

Dan peneliti menggunakan pendekatan teologis dan pendekatan hermeneutika. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pelestarian dalam novel 

Dunia Anna memperlihatkan yaitu membuat mesin otomat hijau dan melakukan 

pembuatan akun setiap flora dan fauna yang ingin diselamatkan agar tidak 

mengalami kepunahan. Dalam mesin itu akan ditampilkan berupa potongan video 

tentang hewan ataupun tumbuhan yang akan diselamatkan, namun sebelum 

pemutaran video dilakukan, akan ada pembayaran berupa uang, dan uang itu akan 

digunakan untuk melestarikan flora dan fauna dan sebanyak tiga puluh lima persen 

dari dana tersebut akan digunakan juga untuk pembuatan kincir angin, penelitian 

sumber energi alternatif seperti energi fusi, dan yang paling penting adalah 

mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca. 2) Teologi lingkungan hadir dalam 

memberikan solusi yaitu mengubah pandangan manusia dalam melihat alam itu 

sendiri. Manusia harus memperlakukan alam sebagaimana mereka memperlakukan 

dirinya sendiri dan memperlakukan tuhan, sebab alam merupakan satu kesatuan 

dari manusia dan tuhan. 

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber 

pengetahuan baru terkait pelestarian alam tidak hanya melalui website ataupun 

jurnal, namun juga melalui novel seperti yang peneliti teliti, serta bisa membantu 

dan meniadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra adalah alat untuk mengungkapkan ide ataupun gagasan mengenai 

kehidupan dan masyarakat menggunakan bahasa yang indah. Sastra memiliki tiga 

jenis genre, yakni puisi, prosa, dan drama. Ada beberapa jenis karangan dalam 

sastra, salah satunya adalah novel.1 Ditinjau secara Etimologi, novel berasal dari 

bahasa latin yaitu ‘novellus’ yang diturunkan dari kata ‘novies’ yang berarti baru 

karena muncul setelah puisi dan drama.  

Secara istilah, cerita panjang yang sering diterbitkan dalam bentuk novel 

adalah kisah kehidupan manusia yang terdiri dari unsur instrinsik dan ekstrinsik. 

Meskipun bersifat fiktif, cerita dalam novel tetap rasional. Pengarang mampu 

menggambarkan setiap peristiwa kehidupan secara detail dan masuk akal, sehingga 

pembaca dapat memperoleh pelajaran hidup dan melakukan introspeksi diri. Selain 

itu, novel juga dapat membuka wawasan baru tentang sejarah masa lalu.2 

Paulus Tukam menyatakan bahwa novel adalah bentuk karya sastra yang 

ditulis dalam bentuk prosa, sehingga memiliki unsur instrinsik di dalamnya.3 

Definisi novel menurut Drs. Jakob Sumarjdo ialah novel merupakan sebuah jenis 

 

1Juni Ahyar, Apa Itu Sastra; Jenis-Jenis Karya Sastra Dan Bagaimanakah Cara Menulis 

Dan Mengapresiasi Sastra, CV Budi Utama, 2019, h.1. 

2Ariyani Hidayati, “Analisis Strukturalisme Genetik Pada Novel ‘Tanah Seberang’ Karya 

Kurnia Gusti Sawiji,” skripsi (Fakultas Keguruan dan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang) (2013), h. 11. 

3Carolus Borromeus Mulyatno, “Jurnal Pendidikan Dan Konseling,” Jurnal Pendidikan 

dan Konseling 4 (2022), h. 12067. 
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karya sastra yang sangat terkenal di seluruh dunia, dan menjadi yang paling banyak 

tersedia dan dicetak karena menjadi favorit masyarakat karena keterjangkauannya 

yang meluas. Pendapat lain dari Drs. Rostamaji, M.Pd, yang menjelaskan bahwa 

novel adalah sebuah karya sastra yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik 

dan ekstrinsik yang saling terkait karena keduanya memiliki pengaruh penting 

dalam karya sastra tersebut.4 

Karya fiksi yang banyak digemari masyarakat terutama remaja adalah 

novel, terlebih oleh mereka yang khususnya pecinta sastra. Selain karena ceritanya 

yang menarik dan daya komunikasinya besar, novel juga memiliki kandungan nilai-

nilai pendidikan yang mampu dijadikan pedoman oleh pembaca agar memotivasi 

dalam berperilaku. Novel merupakan karya fiksi yang menceritakan mengenai 

kehidupan karakter dan nilai-nilai kehidupan dan paling penting yakni membeikan 

moral. Perkembangan novel hingga saat ini memiliki banyak tema, di kalangan 

remaja misalnya novel yang banyak digemari mengenai fantasi. Namun bukan 

hanya sekedar fantasi, biasanya di dalam novel itu sendiri membahas tema tertentu, 

mengenai konsep kebahagiaan, lingkungan, kegamaan, dan lain sebagainya. 

Berkaitan dengan hal ini, dalam novel ‘Dunia Anna’ digambarkan mengenai peran 

manusia dalam pelestarian alam agar kedepannya tidak berdampak pada generasi 

selanjutnya. 

Melestarikan alam merupakan tanggung jawab tiap individu, tidak ada yang 

tahu bagaimana masa yang akan mendatang dan bagaimana dampak untuk 

 
4Najib Azhar Lubis, Gusti Rosalin Br Simamora, and Annisa, “Analisis Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Dalam Novel Mangalua Karya Idris Pasaribu,” Asas: Jurnal Sastra 10, no. 1 

(2021), h. 76. 
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generarasi selanjutnya, terjadinya krisis lingkungan hampir disebabkan oleh 

perilaku negatif manusia. Dalam Menyusun kembali perspektif manusia mengenai 

alam semesta, dan menjadikannya dasar dalam cara kita memandang alam adalah 

suatu hal yang tidak boleh dipertentangkan.5  Dalam Q.s ar-rum/30:41 berbunyi: 

ى   اَ كَسَبَتْ ايَْدى عُوْنَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرى وَالْبَحْرى بِى لُوْا لَعَلَّهُمْيََجْى يْ عَمى يْ قَهُمْ بَ عْضَ الَّذى النَّاسى لىيُذى  
Terjemahnya:  

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)”6 

Menurut Tafsir Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa  darat dan 

laut sebagai tempat terjadinya kerusakan itu. Contohnya seperti di daratan yang 

kondisi cuacanya semakin panas sehingga menyebabkan kemarau yang 

berkepanjangan, sedangkan di laut yang tercemar mengakibatkan ikan-ikan mati 

dan hasil bumi laut yang terus berkurang. Oleh karena itu,  keseimbangan alam 

terganggu dan hal ini lah yang membuat beberapa ulama kontemporer menafsirkan 

ayat ini sebagai kerusakan  lingkungan.7  

Ketika manusia mampu menjaga lingkungannya dan membuatnya tetap 

asri, tentu akan mendapatkan hikmah dan pahala. Sebagaimana dituliskan dalam 

Hadis At-Tirmidzi nomor 1303, mengenai pelestarian alam yaitu: 

 
5Maghfur Ahmad, “Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Masa Depan Ekologi Manusia,” 

Edukasia Islamika 8, no. 1 (2010), h. 63. 

6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Fath Al-Qur’an Tajwid Warna Dan Terjemah 

(Tangerang Selatan: Al-Fatih), h. 408 

7Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, 10th ed. 

(Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003), h. 77. 
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ُ عَلَيْهى وَسَلَّمَ  رى صَلَّى اللََّّ ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ أنََسٍ عَنْ النَّبى بَةُ حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ نْ  حَدَّ قاَلَ مَا مى
نْهُ إىنْسَانٌ أَوْ طَيٌَْ أَوْ بَىَيمَةٌ إىلََّّ كَانَتْ لهَُ صَ  دَقَةٌ قاَلَ مُسْلىمٍ يَ غْرىسُ غَرْسًا أَوْ يَ زْرعَُ زَرْعًا فَ يَأْكُلُ مى

يثٌ  يثُ أنََسٍ حَدى يسَى حَدى رٍ وَزيَْدى بْنى خَالىدٍ قاَلَ أبَوُ عى  وَفِى الْبَاب عَنْ أَبِى أيَُّوبَ وَجَابىرٍ وَأُمرى مُبَشرى
يحٌ   حَسَنٌ صَحى

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada 

kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam 

tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung 

atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." 

(H.R. At-Tirmidzi).8 

Hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika manusia mampu merawat 

lingkungan hingga menanam tanaman hingga subur, dan tanaman itu dapat 

dikonsumsi oleh hewan dan manusia itu sendiri, maka itu dianggap sedekah. 

Perbuatan seperti ini juga berdampak baik bagi lingkungan karena lingkungan 

menjadi lebih hijau dan asri. 

Dikutip dari Buku yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia, kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan 

longsor di beberapa daerah. Provinsi Sulawesi Tengah mengalami banjir sebanyak 

39 kali dan lonngsor paling banyak yaitu 27 kali. Sulawesi Barat dan Sulawesi 

Selatan memiliki risiko terjadinya bencana longsor paling rendah yaitu <7 kejadian 

banjir dan <1 kejadian longsor. Selain itu, provinsi Maluku dan Maluku Utara 

mengalami longsor 2 kali pada periode tahun yang sama.9 

 
8Moh Zuhri, At-Tirmiclz;I, 12th edn (Semarang: CV Adhi Grafika Semarang, 1992), h.763. 

9Lingkungan Kementrian Hidup dan Kehutanan, Status Lingkungan Hidup Indonesia 

2020, ed. Siti Nurbaya (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 

2020). (diakses 06 Juli 2023, Pukul 17:25) 
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Secara Global, kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu yang sering di 

bahas, hal tersebut telah menarik perhatian oleh beberapa negara sejak 1970-an, 

tepatnya setelah diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup. 

Kerusakan yang sering terjadi secara global yaitu pemanasan global, penipisan 

lapisan ozon, efek gas rumah kaca dan hujan asam.10  

Selain itu, laporan yang dirilis oleh Andre Kurniawan yang merupakan 

seorang reporter mengatakan bahwa, permasalahan lingkungan yang paling banyak 

yaitu pemanasan global, mulai dari AS yang mengalami kebakaran hutan, hama di 

beberapa bagian Afrika, gelombang panas di Antartika menunjukkan kenaikan suhu 

di atas 20 derajat, 13% kematian di UE terkait dengan berbagai bentuk polusi, dan 

kebakaran hutan yang memecahkan rekor di California yang telah menghalangi 

matahari. Tidak hanya sampai disitu, laporan WWF menemukan bahwa ukuran 

populasi mamalia, ikan, burung, reptile, dan amfibi telah mengalami penurunan 

rata-rata 68% antara tahun 1970 dan 2016.11  

Sementara itu, data dari Pusat Oceanografi LIPI menunjukkan bahwa 

sekitar 33,15% terumbu karang di Indonesia berada dalam kondisi tidak baik, 

sementara hanya 6,39% berada dalam kondisi sangat baik. Pemanasan global 

disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembakaran batu bara yang 

menghasilkan emisi sekitar 9 miliar ton CO2 setiap tahun, konversi lahan dan 

 
10Peter Ramot, ‘Kerusakan Lingkungan Secara Global’, Binus University 

CharacterBuilding Development Center, 2021 <https://binus.ac.id>. (diakses 06 Juli 2023, Pukul 

23:17) 

11Marthinus Ngabalin, ‘Ekoteologi : Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan 

Hidup’, Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika, 1.2 (2020). 
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perusakan hutan yang menghasilkan emisi sekitar 2,53 miliar ton CO2e, serta 

aktivitas penggunaan energi, pertanian, dan limbah yang menghasilkan 451 juta ton 

CO2. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata 

atmosfer laut dan permukaan bumi. Dampak yang dihasilkan meliputi kerusakan 

pada ekosistem makhluk hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil karena 

kenaikan permukaan air laut akibat pelelehan lapisan es di kutub.12 

Tingkat kematian akibat kerusakan lingkungan juga banyak terjadi, salah 

satunya penelitian oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa 

diperkirakan 4,2 hingga 7 juta orang meninggal akibat polusi udara di seluruh dunia 

setiap tahun. Di Afrika, 258.000 orang meninggal akibat polusi udara luar ruangan 

pada tahun 2017, naik  dari 164.000 orang pada tahun 1990, menurut UNICEF hal 

ini disebabkan karena pencemaran udara Sebagian besar berasal dari sumber 

industri dan kendaraan, serta emisi dari pembakaran biomassa. Laporan WALHI 

(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) SULSEL 2018-2022 mencatat berbagai 

bencana lingkungan terjadi di 23 Kabupaten di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 

seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan longsor, putting beliung yang berdampak 

kepada 1.032.852 orang.13 

Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang lebih serius tidak berasal dari 

penuaan alam itu sendiri, melainkan dari tindakan manusia yang terus-menerus 

menggunakan alam sebagai alasan, padahal seringkali mereka mengeksploitasi 

 
12Marthinus Ngabalin, “Ekoteologi : Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan 

Hidup,” Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 1, no. 2 (2020), h.119. 

13Kurniawan Andre, ‘Permasalahan Lingkngan’, Merdeka.Com, 2022 

<https://www.merdeka.com>. (diakses 06 Juli 2023, Pukul 23:36) 
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sumber daya tanpa memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan pada 

lingkungan.  Padahal manusia mengatakan  bahwa ia akan memperbaiki sesuatu 

yang ada di bumi. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala 

berfirman: 

اَ نََْنُ مُصْلىحُوْنَ  ا  اىنََّّ دُوْا فِى الََّْرْضىِۙ قاَلُوْْٓ  وَاىذَا قىيْلَ لََمُْ لََّ تُ فْسى
Terjemahnya: 

“Dan apabila dikatakan kepada mereka ‘Janganlah berbuat kerusakan di 

bumi!’ Mereka menjawab ‘Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 

melakukan perbaikan”14 

Tafsir Quraish Shihab mengatakan ayat ini menjelaskan tentang 

kebohongan dan penipuan bahkan kepicikan pandangan dan pengakuan manusia 

yang bukan pada tempatnya sehingga ketika ia ditegur agar tidak berbuat 

kerusakan, mereka mengatakan bahwa mereka lah yang melakukan perbaikan.15 

Namun faktanya, yang terjadi sekarang ini adalah kerusakan yang terus terjadi 

akibat ulah manusia. 

Hasil dari penelitian pada masyarakat kontemporer, termasuk yang 

dilakukan oleh Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) dan sejumlah 

lembaga riset di dalam kelompok G-8 (negara-negara maju) dan G-20 (negara 

ekonomi besar 20), menyatakan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi, kerusakan 

lingkungan, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam disebabkan oleh 

aktivitas manusia sepanjang sejarah. Oleh karena itu, secara global, penggunaan 

 
14Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-fath Al-Qur'an Tajwoid Warna dan 

Terjemah (Tangerang Selatan: Al-Fatih), h. 3. 

15M Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Surah 

Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1)’, Tafsir Al-Misbah, 2002, h. 103. 
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intensif sumber daya alam di berbagai wilayah dunia dilakukan oleh masyarakat 

industri yang tampaknya kurang memiliki kompetensi serta kecerdasan ekologis. 

Kerusakan pada sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara, deforestasi, 

degradasi hutan, serta kebakaran hutan yang sering terjadi menyebabkan 

berkurangnya keanekaragaman hayati, bahkan hilangnya beberapa jenis hayati. 

Selain itu, masalah semakin kompleks dengan meningkatnya permukaan air laut 

dan terendamnya beberapa wilayah, serta penyebaran berbagai penyakit. Semua ini 

merupakan dampak dari krisis lingkungan yang menuntut solusi segera. Perilaku 

manusia yang eksploitatif dan konsumtif, yang didorong oleh paradigma 

antroposentrisme yang berlebihan (serakah), menjadi penyebab utama terjadinya 

masalah-masalah ini.16 

Manusia perlu mengelola lingkungan, hal itu juga merupakan tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan, namun sudahkah manusia melibatkan Tuhan dalam 

mengelola lingkungannya? Membahas mengenai Tuhan tidak lepas dari lingkup 

teologi karena dilihat dari pengertiannya kata teologi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu theologia yang diambil dari gabungan dua kata yakni theos (Tuhan atau Allah) 

dan logos (ilmu). Jadi teologi adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas 

mengenai Tuhan. Apabila teologi dianggap sebagai pengetahuan, maka pada 

prinsipnya teologi adalah dinamis seperti sifat pengetahuan itu sendiri. Teologi akan 

berinteraksi dan berdiskusi dengan waktu di mana ia hadir dan berkembang.17 

 
16Watsiqotul dkk, ‘Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif 

Ekologis Dalam Ajaran Islam’, Jurnal Penelitian, 12.2 (2018), h.357. 

17Latif Muhaemin, Ragam Paham Teologi Modern, ed. Nizar Moh (Daerah Istimewa 

Yogyakarta: Quantum, 2022), h.1. 



9 
 

 
 

Jostein Gaarder yang merupakan penulis buku Best Seller Dunia Shopie 

menuangkan fikirannya mengenai filsafat semesta ke dalam novel yang berjudul 

‘Dunia Anna’, dimana pada novel ini menggambarkan sosok Anna yang merupakan 

tokoh utama memiliki tingkat imajinasi yang tinggi, hingga pada suatu hari ia 

bermimpi dimana ia menjadi sosok yang lain yang disapa Nova. Dituliskan pada 

tahun 2082, Nova melihat dunia yang tidak lagi seindah dulu akibat ulah manusia 

di generasi sebelumnya, banyaknya flora dan fauna yang punah kekeringan dimana-

mana bahkan salju menjadi cair. Nova pun memberontak agar generasi sebelumnya 

bisa menjaga bumi agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati keindahan alam. 

Cerita novel tersebut yang menyiratkan kejadian-kejadian yang memiliki 

nilai tersendiri, seperti nilai kehidupan, pendidikan, bahkan nilai etika dan moral. 

Oleh karena itu, melihat permasalahan di atas, peneliti mencoba untuk meninjau 

Teologi Lingkungan dan peran manusia dalam pelestarian alam yang terdapat dalam 

novel tersebut. Hal ini kemudian menjadi alasan peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul: Manusia dan Pelestarian Alam Dalam Novel ‘Dunia Anna’ Karya 

Jostein Gaarder (Sebuah Tinjauan Teologi Lingkungan). 

B. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih spesifik sesuai dengan judul penelitian,  

maka rumusan masalah hadir untuk membahas masalah yang lebih terfokus. 

Dengan melihat latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka peneliti 

membagi rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelestarian alam dalam novel ‘Dunia Anna’? 

2. Bagaimana konsep teologi lingkungan dalam pelestarian alam? 
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C. Pengertian Judul 

Judul penelitian ini adalah “Manusia dan Pelestarian Alam Dalam Novel 

Dunia Anna Karya Jostein Gaarder (Sebuah Tinjauan Teologi Lingkungan)”. 

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Teologi 

Lingkungan meninjau perilaku manusia mengenai pelestarian alam dalam novel 

Dunia Anna Karya Jostein Gaarder. 

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk memberikan pemahaman awal 

terhadap penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian dari beberapa 

variable yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut: 

1. Tinjauan Teologi Lingkungan 

a. Pengertian Tinjauan 

Tinjauan secara garis umum bisa diartikan sebagai pengamatan yang teliti, 

pengolahan, analisa dan penyajian yang dilakukan secara sistematis untuk 

menyelesaikan suatu persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan 

dapat pula diartikan untuk mempelajari lebih detail, memeriksa (untuk memahami), 

pandangan dan pendapat. Hasan Almi memberikan pengertian tinjauan adalah hasil 

dari meninjau sebuah pandangan, ataupun pendapat tentang sesuatu yang sudah di 

selidiki.18 

b. Pengertian Teologi 

Teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas mengenai hal yang 

berhubungan dengan Allah, relasi antara Allah dan manusia, ciri dan kekuatan 

 
18Sherly Suryani and Misgiya Misgiya, “Tinjauan Elemen Hias Kerajinan Keramik 

Menggunakan Cat Tembok Di Sentra Kerajinan ‘Karya Cipta Lestari’ Tanjung Morawa, Deli 

Serdang Tahun 2016.,” Gorga : Jurnal Seni Rupa 6, no. 2 (2017), h. 158. 
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Allah, dan interaksi manusia yang dilandaskan pada norma dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran agama instruksi Allah kepada manusia.19 

Teologi berkesinambungan dengan sikap dan perilaku individu yang 

mempercayainya. Sebab, konsep teologi akan dijadikan dasar dalam menjalani 

hidup.20 

c. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan merupakan satu kesatuan antara semua ruang benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup bahkan manusia beserta perilakunyapun tercakup di 

dalamnya. Lingkungan adalah kesatuan antara semua ruang yang kita tempati  dan 

juga pastinya merupakan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita.21 

Kesimpulannya, Tinjauan Teologi Lingkungan adalah menggali lebih 

banyak informasi yang akurat yang harus dilakukan secara sistematis terhadap 

lingkungan yang kita anggap sebagai satu kesatuan yang ada di sekitar kita. Namun, 

bukan hanya mengenai lingkungan, tapi juga tentang hubungan manusia, alam dan 

Tuhan. 

2. Pelestarian Alam 

a. Pengertian Pelestarian 

Pelestarian adalah suatu kegiatan yang memiliki manfaat yakni membangun 

masa depan yang berkaitan dengan masa lalu. Pelestarian seringkali dipahami 

 
19R N Rahma, “Teologi Islam Harun Nasution,” Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah (2022), 

h. 129. 

20Riza Zahriyal dan Irzum Farihah Falah, “Pemikiran Teologi Hassan Hanafi,” fikrah: 

Jurnal Ilmu Agama dan Studi Keagamaan: Jurnal Ilmu Agama dan Studi Keagamaan 3, no. 1 

(2015), h. 202. 

21Wihardjo Sihadi Darmo dan Rahmayanti Henita, Pendidikan Lingkungan Hidup (Jawa 

tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 3. 
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sebagai sesuatu yang dilakukan hanya dengan pengawetan tanpa perubahan, 

padahal pelestarian juga bisa melakukan sebuah perubahan asal tetap pada 

hakikatnya.22 

b. Pengertian Alam 

Alam adalah tempat dimana manusia bisa melakukan aktivitasnya serta 

menjalani kehidupannya, dimana alam ini diciptakan tanpa campur tangan manusia 

Kesimpulannya, alam merupakan tempat dimana manusia bisa melakukan 

segala aktivitasnya yang harus senantiasa dilestarikan. 

3. Novel ‘Dunia Anna’ 

Novel ‘Dunia Anna’  menceritakan tentang seorang remaja yang kerap 

disapa Anna, ia memiliki tingkat imajinasi yang tinggi sehingga kerap kali ia 

bermimpi menjadi makhluk yang lain dalam mimpinya. Tidak hanya sampai disitu, 

ia bersama kekasihnya Jonas memiliki cita-cita yang mulia yakni ingin 

melestarikan alam agar generasi setelahnya bisa menikmati keindahan yang sama. 

Suatu hari, ia pun bermimpi menjadi seorang remaja bernama Nova yang hidup di 

tahun 2082, Nova sendiri adalah cicitnya dan di dalam mimpinya ia sudah menjadi 

nenek buyut. Di dalam mimpinya itu Nova mendapati dunia yang tidak lagi seindah 

dulu dan ia memberontak kepada Anna bahwa mengapa dulu ia tidak melestarikan 

alam agar Nova dan generasinya bisa menikmati dunia yang indah itu. Hal inipun 

yang mendorong anna dan Jonas ingin melestarikan alam agar generasi selanjutnya 

juga bisa menikmati keindahan dan masih bisa melihat flora dan fauna hidup. 

 
22Laretna T Adishakti, “Pengantar Pelestarian Pusaka,” Pengantar Pelestarian Buadya 

(2016), h. 2. 
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Buku ini ditulis oleh Jostein Gaarder yang juga merupakan penulis best 

seller Dunia Sophie, di dalam bukunya ini ia mengangkat tema Filsafat Semesta 

dengan ber genre fantasi, buku ini diterbitkan Penerbit Mizan dan keluar sebagai 

cetakan pertama pada 1 Oktober 2014 dengan jumlah halaman 244 halaman. Ciri 

khas dari tulisan Jostein Gaarder adalah dengan memadukan keindahan dongeng 

sehingga tidak mudah jenuh ketika membaca. Karena buku ini membicarakan 

tentang filsafat semesta, buku ini bisa dibaca oleh kalangan pelajar ataupun 

mahasiswa. Dari novel ini kita bisa belajar mengenai nilai kehidupan, lingkungan 

hidup, serta nilai keindahan.  

D. Kajian Pustaka  

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka digunakan untuk membantu 

peneliti dalam menyusun sebuah tulisan. Hal tersebut agar menghindari kesamaan 

bahwa dalam topik yang peneliti ambil belum pernah diteliti sebelumnya. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan setelah melakukan beberapa 

penelusuran, yang membahas mengenai penelitian yang peneliti lakukan dan belum 

didapatkan secara khusus yang membahas dengan penelitian ini. Beberapa tulisan 

yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini, antara lain: 

Pertama, Alim Roswantoro dalam tulisan yang berjudul “Refleksi Filosofis 

Atas Teologi Lingkungan dan Pelestariannya”. Penelitiannya membahas mengenai 

gagasan teologi islam tentang ekologi kemudian merefleksikannya secara filosofis. 

Upaya tersebut didorong oleh berbagai fenomena kerusakan alam.23 Sama seperti 

 
23Alim Roswantoro, “Refleksi Filosofis Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan Dan 

Pelestarian,” Al-Tahrir 12, no. 2 (2012), h. 219. 
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penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengulas tentang teologi lingkungan dan 

bagaimana menjaga kelestariannya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian yang tidak melibatkan peran manusia dalam menjaga kelestarian 

alam, sedangkan penelitian yang peneliti melibatkan peranan manusia dalam 

pelestarian alam yang dibahas dalam novel Dunia Anna. 

Kedua, Marthinus Ngabalin dalam tulisan yang berjudul “Tinjauan Teologi 

Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian Marthinus Ngabalin 

membahas mengenai bagaimana cara agar menyelamatkan lingkungan hidup dan 

ditinjau dari teologi lingkungan dan memiliki tujuan untuk menjelaskan teologi 

lingkungan hidup sebagai upaya manusia dalam mengatasi masalah alam.24 

Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, sama-sama menggunakan 

teologi lingkungan sebagai peninjau, namun peneliti mencoba menggambarkan 

teologi lingkungan dari novel Dunia Anna. 

Ketiga, Kalis Stevanus, dengan penelitian yang berjudul “Pelestarian Alam 

Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis Teologis”. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai kesadaran umat manusia dalam melestarikan 

alam, serta dalam penelitian Kalis tevanus memaparkan sikap teologis pihak gereja 

dalam menyikapi isu tentang lingkungan hidup.25 Sedangkan dalam penelitian yang 

peneliti lakukan juga membahas mengenai pelestarian alam, namun dalam novel 

Dunia Anna dan bagaimana peran manusia terhadap pelestarian alam itu. 

 
24Marthinus Ngabalin, “Ekoteologi : Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan 

Hidup,” Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 1, no. 2 (2020), h. 118. 

25Kalis Stevanus, “Pelestarian Alam Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu 

Kajian Etis-Teologis,” Kurios 5, no. 2 (2019), h. 94. 
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Keempat, Wastiqotul,dkk di dalam penelitiannya yang berjudul Peran 

Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran 

Islam”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran manusia dalam 

sebagai khalifah Allah menjaga dan memelihara alam dengan mengambil perspektif 

ekologis.26 Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan memiliki kesamaan 

yakni membahas peran manusia dalam memelihara alam, namun peneliti mengkaji 

dari novel Dunia Anna.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelestarian alam dalam novel Dunia 

Anna. 

b. Untuk mengetahui bagaimana konsep teologi lingkungan dalam 

pelestarian alam. 

2. Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dengan adanya penelitian ini, agar kedepan bisa menjadi bahan untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan, dijadikan bahan kajian lebih 

lanjut, dan dijadikan pengembangan wawasan serta menjadi referensi. 

 
26Watsiqotul dkk, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif 

Ekologis Dalam Ajaran Islam,” Jurnal Penelitian 12, no. 2 (2018), h. 355. 
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2) Menambah pengetahuan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 

novel ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk menjadi acuan kepada mahasiswa agar dijadikan bahan kajian 

selanjutnya. 

2) Menjadi bahan bacaan dan referensi terkait penelitian yang sama. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif 

dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Salah satu cara dimana 

peneliti berhadapan langsung dengan teks melalui buku, ensiklopedia, jurnal 

ilmiah, dokumen dan majalah, bukan dengan pengetahuan yang mengharuskan 

turun langsung ke lapangan.27 

Sebuah penelitian yang sifatnya adalah nyata dan sesuai dengan kenyataan 

aslinya. Penelitian kualitatif tidak melalui prosedur statistik atau dalam bentuk 

hitungan lainnya, namun merujuk pada analisis data non-materis yang 

menghasilkan temuan yang diperoleh melalui pengamatan, dokumen ataupun arsip 

dan hasil pengamatan perlu dianalisis untuk selanjutnya menjadi dasar dalam 

melakukan teorisasi.28 

 

 
27Khatibah, “Penelitian Kepustkaan,” Iqra 05, no. 01 (2011), h. 36. 

28Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif” 1, no. 1 (2008), h. 36. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian mengarah pada mengembangkan perspektif yang 

digunakan oleh peneliti dalam mempelajari topik yang mereka teliti. Dalam kata 

lain, pendekatan merupakan metode ilmiah yang digunakan sebagai panduan untuk 

menganalisis objek penelitian sesuai dengan konteksnya.29 Adapun pendekatan 

penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagi berikut: 

a. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis yakni cara pandang yang bertujuan untuk menjelaskan 

inti, hakikat ataupun hikmah yang ada di balik objek formal. Teologi memegang 

peranan yang sangat penting dalam usaha membentuk pola pemikiran yang akan 

berdampak pada perilaku keagamaan seseorang. Untuk membentuk pola pemikiran 

tersebut, diperlukan pendekatan teologis yang berbeda-beda, berguna untuk 

menghasilkan pemikiran teologis yang baru, baik itu dalam bentuk tradisional, 

liberal, maupun modern.30 Pendekatan teologis yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah Teologi Lingkungan yang meninjau peran manusia dalam pelestarian 

alam dalam novel Dunia Anna. 

b. Pendekatan Hermenutika 

Pendekatan Hermeneutika adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam 

memahami ataupun menafsirkan suatu hal yang berbentuk teks. Hermeneutika 

 
29Unaradjan Dolet, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: PT. Grasindo, 

2000), h. 56. 

30Luk Luk Nur Mufidah, “Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam,” Misykat: Jurnal 

Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah 2, no. 1 (2017), h. 151. 
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berfokus kepada persoalan interpretasi dan pemahaman yang berhubungan dengan 

konsep wacana.31 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang dimaksudkan adalah data utama yang berhubungan 

langsung dengan objek penelitian.32 Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu 

novel Dunia Anna kemudian dipilih beberapa kalimat yang terdapat dalam novel 

yang dibutuhkan untuk penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini bersumber dari 

pengkajian data pustaka (library research) didapatkan dari berbagai sumber yang 

relevan dengan topik penelitian ini.33 Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi ataupun karya ilmiah lainnya 

yang diperlukan dalam penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumenter yang 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selama penelitian 

berlangsung, peneliti mengumpulkan dokumen berupa makalah, karya seni, buku, 

serta jurnal.34 Dalam penelitian ini, peneliti membaca dan menganalisis langsung 

 
31Arip Purkon, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam,” Ahkam : Jurnal 

Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013), h. 187. 

32Bagja Waluya, Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat , h. 79. 

33Sandu dan Sodik Ali Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h. 68. 

34Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan 

Konseling,” Jurnal Fokus Konseling 2, no. 2 (2016), h.154. 
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novel Dunia Anna dan menentukan beberapa bagian yang menyinggung mengenai 

peran manusia dalam pelestarian alam. Proses yang dilakukan untuk memperoleh 

unit analisis, yaitu: 

a. Mengumpulkan data berupa novel dan buku tentang teologi lingkungan.  

b. Membaca buku serta memaknai maksud tersirat dalam buku. 

c. Menentukan argumen ataupun percakapan dengan membacanya berulang-

ulang. 

Dalam pengumpulan data juga diambil dari buku, artikel, jurnal ilmiah, yang 

kemudian di klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah berhasil mengumpulkan data dari berbagai rujukan serta referensi 

pendukung lainnya, tentu juga diperlukan suatu cara dalam mengolah sumber data 

yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis yang peneliti gunakan dengan cara 

interpretasi berfikir dengan langkah sebagai berikut: 

a. Deduktif, merupakan metode yang digunakan peneliti yang memulai dari 

pengetahuan bersifat umum dilanjutkan menganalisis untuk menarik 

kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif, merupakan metode yang digunakan dengan meninjau beberapa 

hal yang bersifat khusus dan disusun ke sesuatu yang bersifat umum. 

c. Komparatif,35 yakni metode yang digunakan peneliti untuk melihat 

beberapa argument, pendapat ataupun gagasan yang berbeda dengan 

 
35Soeparno, Linguistik Historis Komparatif (Yogyakarta: K-Media, 2015), h. 32. 
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tujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan diantara pendapat 

itu. Langkah-langkah dalam metode komparatif akan meliputi perspektif 

ataupun argument yang relevan dan sejalan dengan penelitian ini 

kemudian dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya dan 

mengambil beberapa pendapat yang sejalan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi dan Sejarah Teologi Lingkungan 

Teologi lingkungan terdiri atas dua kata yakni Teologi dan lingkungan, 

keduanya memiliki definisi masing-masing yang berbeda. Teologi seringkali 

dimaknai sebagai sesuatu yang membahas mengenai ketuhanan. Di kalangan umat 

islam, istilah ini belum sepenuhnya diterima sehingga agar tidak terjadi salah 

penafsiran, perlu diberikan pemahaman yang sesuai dengan konteks 

pembahasannya yaitu hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. 36Jika dilihat 

secara terminologi, maka ada banyak definisi yang ditemukan mengenai teologi itu 

sendiri seperti Bardley C. Hanson yang mendefinisikan teologi sebagai refleksi atas 

pribadi dalam sebuah iman agama.37 Selain itu, Ramus mendefinisikan teologi 

sebagai pengajaran untuk hidup baik dimna Allah merupakan sumber dari segala-

galanya dan memberikan hidup yang baik dan diberkati. 

Definisi lingkungan menjadi bahan pembicaraan orang-orang, banyak yang 

menafsirkan kata lingkungan itu sendiri dengan arti yang berbeda. Para ahli biologi, 

ekologi ataupun lingkungan memberikan definisi mengenai lingkungan yang 

berbeda namun tetap memiliki substansi yang sama. Lingkungan secara harfiah 

berarti ruang lingkup ataupun alam sekitar, lingkungan juga dapat diartikan sebagai 

 
36Asaad Ilyas Dkk, Teologi Lingkungan Hidup: Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam 

Perspektif Islam (Kementrian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, 2011), h. 5. 

37Yoseph Rasiman, “What Is Teology? And Why Study It So Important,” Jurnal Mitra 

Manajemen 7 no.2 (2015), h. 82. 



22 
 

 
 

hubungan satu dengan yang lain antara udara, air, dan tanah dengan organisme-

organisme hidup yaitu flora dan fauna termasuk di dalamnya semua ruang lingkup 

baik fisik maupun biologis dan interaksinya satu sama lain.38 Bahkan di dalamnya 

mencakup manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta kesejahteraan makhluk hidup 

lainnya.39 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 164 berbunyi: 

ْ تََْرىيْ فِى الْبَحْرى بِىَ  هَارى وَالْفُلْكى الَّتِى مٰوٰتى وَالََّْرْضى وَاخْتىلََفى الَّيْلى وَالن َّ ْ خَلْقى السَّ فَعُ النَّاسَ اىنَّ فِى ا يَ ن ْ
هَا  اَ وَبَثَّ فىي ْ نْ مَّاۤءٍ فاََحْيَا بىهى الََّْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِى مَاۤءى مى نَ السَّ ُ مى نْ كُلرى دَاۤبَّةٍۖ  وَّتَصْرىيْفى   وَمَآْ انَْ زَلَ اللَّرٰ مى

مَاۤءى وَالََّْرْضى لََّٰيٰتٍ لرىقَوْمٍ ي َّعْقىلُوْنَ  رى بَيَْْ السَّ حَابى الْمُسَخَّ  الررىيٰحى وَالسَّ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan 

siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi 

manusia, apa yang diturunkan dari Allah dari langit berupa air, lalu dengan 

itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan dia tebarkan di 

dalamnya bermacam-macam Binatang, dan perkisaran angin dan awan yang 

dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti”.40 

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini yaitu mengundang manusia untuk 

berfikir dan merenung mengenai banyak hal terutama pada penciptaan langit dan 

bumi. Allah menurunkan air ke bumi ini, juga mengenai angin dan fungsinya untuk 

 
38Dantje T Sembel, Toksiologi Lingkungan: Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan 

Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Yogyakarta: Penerbid Andi, 2015), h. 2. 

39Muhtarom Ilyas, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Sosial 

Humaniora 1, no. 2 (2008), h. 155. 

40Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Fathf Al-Qur’an Tajwid Warna & Terjemah 

(Tangerang Selatan: Alfatih), h25. 
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mensejahterakan manusia beserta makhluk lainnya serta keberlangsungan hidup 

kedepannya.41 

Teologi bisa dilihat kedalam dua hal yaitu sebagi sistem keyakinan dan 

dilihat sebagai kajian.  Jika dilihat sebagai sistem kajian, teologi menunjuk pada 

wacana yang dikembangkan sebuah studi karena ia terdiri dari sekumpulan wacana, 

maka teologi dalam pengertian ini adalah sebuah diskursus filosofis tentang konsep 

ketuhanan yang pendekatannya bersifat epistemologis dan ontologis.42 Dalam 

kaitannya, jika teologi diturunkan pada wilayah yang lebih praksis yaitu melihat 

bagaimana kaitan antara lingkungan dengan tuhan, manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Teologi lingkungan secara definisi adalah teologi yang objek material 

kajiannya bidang lingkungan, dan perumusannya didasarkan pada nilai-nilai ajaran 

agama.43 Mengenai lingkungan, pembahasannya tidak bisa lagi ditunda karena 

keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, dimana alam 

bergejolak tanpa bisa diprediksi oleh para ilmuwan, tragedi dan perubahan alam 

secara tiba-tiba dan bencana alam yang siklusnya tidak bisa diprediksi secara 

akurat.  

Saat ini, dunia menghadapi isu serius yang memiliki dampak signifikan 

pada kelangsungan hidup manusia dan alam semesta, yaitu krisis lingkungan. 

Kesadaran tentang ancaman ini mulai muncul pada awal 1960-an sebagai 

 
41M Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Surah 

Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1),” Tafsir Al-Misbah (2002), h. 573. 

42Halimah Dja, ‘Memahami Teologi Islam (Sejarah Dan Perkembangannya)’, Nazharat, 

15 (2014), h.105. 

43Husnul Khitam, “Kontekstualisasi Teologi Sebagai Basis Gerakan Ekologi,” DINIKA : 

Academic Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2016), h. 147. 
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tanggapan terhadap serangkaian bencana lingkungan yang terjadi dalam dekade 

sebelumnya, seperti polusi air, udara, dan tanah. Berbagai perspektif digunakan 

untuk mengidentifikasi akar permasalahan ini dan mencari solusinya. Agama dan 

filsafat, di antara banyak perspektif lainnya, memainkan peran penting dalam 

membentuk berbagai pandangan tentang penciptaan alam dan peran manusia di 

dalamnya. 

Kalangan agamawan, perhatiannya terhadap lingkungan diyakini baru 

mulai muncul pada dekade 1960-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran 

ekologi yang berkembang di tahun 1960-an.44 Hal ini ditandai dengan munculnya 

beberapa karya populer seperti karya Rahel Carson yang berjudul The Silent Spring 

pada tahun 1962, Lynn White dengan judul The Historical Roots of Our Ecological 

Crisis dalam majalah science Maret 1967, serta karya Garett Hardins pada tahun 

1968 yamg berjudul Tragedy of Commons.45 Pada periode 1960-an terbit juga 

tulisan oleh Paul Ehrlich yang berjudul The Population Bomb (1968). Tulisan itu 

melihat stimulus degradasi lingkungan berasal dari dorongan ekonomi dan 

pertumbuhan populasi manusia.  Namun, tulisan Lynn White mendapatkan 

keistimewaan dibandingkan tulisan mengenai isu lingkungan lainnya di periode 

1960-an. Lynn White lebih menitikberatkan pada isu-isu dan nilai-nilai yang 

menjadi dasar dari kerusakan lingkungan. Pada umumnya, wacana pada masa itu 

cenderung lebih fokus pada penyebab materil dari kerusakan lingkungan, seperti 

 
44Suryo Adi Sahfutra, Filsafat Lingkungan (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 

7. 

45Abdul Quddus, “Ecotheology Islam: Teologi Konstruktig Atasi Krisis Lingkungan,” 

Jurnal Studi Keislaman 16 (2012), h. 312. 
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dampak polusi terhadap kesehatan manusia, masalah ekonomi dan teknologi, 

hingga persaingan politis dalam perebutan sumber daya alam. 

Tulisan White tersebut merupakan langkah awal dalam usaha memahami 

nilai-nilai dan ide-ide yang memengaruhi perilaku dan sikap terhadap alam. Tidak 

berlebihan menyebut bahwa Lynn White dapat dianggap sebagai ‘episenter’ etika 

lingkungan pada masa itu. John Callicott, seorang filsuf Amerika yang memainkan 

peran penting dalam perkembangan filsafat lingkungan, menggambarkan "The 

Historical Roots of Our Ecologic Crisis" sebagai karya utama dalam etika 

lingkungan.46 Dalam tulisannya itu, White mengatakan bahwa ajaran kerusakan 

massal terhadap alam adalah konsekuensi dari pandangan antroposentris aama 

Kristen dan Yahudi, tesis tersebut menjadi awal perkembangan dan perdebatan 

mengenai etika lingkungan Kristen. Lynn White juga memberikan alternatif etika 

lingkungan Kristen yang diharapkan dapat menjadi model etika alternatif bagi 

kekristenan. Etika tersebut adalah etika demokrasi spiritual semua makhluk ciptaan 

Tuhan.47 Akibat tulisan Lynn White itu menjadi alasan untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai teologi lingkungan. Karena menurutnya, pandangan manusia tentang 

spiritualitas dalam hal lingkungan perlu diterapkan agar mereka tidak semena-mena 

dalam memperlakukan alam. 

 

 

 
46Yohanes Hasiholan Tampubolon, ‘Telaah Kritis Etika Lingkungan Lynn White’, TE 

DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan), 9.2 (2020), h.252. 

47Yohanes Hasiholan Tampubolon and Dreitsohn Franklyn Purba, ‘Kapitalisme Global 

Sebagai Akar Kerusakan Lingkungan’, Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat, 9.1 (2022), 

h.85. 
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B. Pandangan Ahli Tentang Teologi Lingkungan 

Membahas mengenai teologi lingkungan memang sangat menarik untuk 

dikaji, beberapa ahli juga menuangkan fikirannya mengenai teologi lingkungan, 

diantara beberapa ahli tersebut yaitu: 

1. Sayyed Hossein Nasr 

Sayyed Hossein Nasr dilahirkan di Kota Taheran, iran pada tanggal 7 April 

1933, ia berasal dari keluarga ulama yang dibesarkan dari tradisi Syi’ah tradisional, 

Pendidikan asarnya berupa Pendidikan tradisional yang ia dpaatkan di kamlung 

halamannya, kemudian melanjutkan studinya di Amerika Serikat dalam bidang 

fisika dan mengambil jurusan Geologi dan Geofisika di Massachusetts Institute of 

Technology (MIT).48 Nasr merupakan salah satu pemikir muslim abad ke-20 yang 

menaruh perhatian dalam menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional dalam 

penyembuhan krisis manusia modern. Selain itu, ia seorang filsuf dan teolog Islam 

yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang Teologi 

Lingkungan.49 Sepanjang karirnya, Nasr menghabiskan waktunya di Barat namun 

bukan berarti ia mengikuti pola pemikiran barat sepenuhnya. Dia cukup mengkritik 

tegas pemikiran barat seperti dalam karyanya The Encounter of Man and Nature 

yang menawarkan jalan alternatif untuk dapat keluar dari krisis lingkungan pada 

masa kini.50  

 
48Saifullah Idris, “Kosmologi Sayyed Hossein Nasr ( Tinjauan Metafisika ),” Studi 

Keislaman (2015), h. 2. 

49Ridho Afifudin, “Sintetis Teologi Lingkungan: Perbandingan Pemikiran Seyyed 

Hossein Nasr Dan Joseph Sittler,” Jurnal Agama dan Perubahan Sosial 7, no. 1 (2021), h. 110. 

50Nadhif Muhammad Mumtaz, “Hakikat Pemikiran Seyyed Hossein Nasr,” Jurnal Indo-

Islamika 4, no. 2 (2014), h. 170. 
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Sayyed Hossein Nasr telah mengingatkan mengenai arogansi manusia 

terhadap alam. Dalam menulis salah satu karyanya yakni Man and Nature: The 

Spiritual Crisis of Modern Man ia mengatakan bahwa karyanya ini ditulis karena 

krisis ekologi sudah terjadi akibat dari ketamakan manusia. Banyak yang setuju 

bahwa akar penyebab krisis lingkungan dapat ditelusuri pada pemikiran 

antroposentrisme. Antroposentrisme adalah sudut pandang yang meyakini bahwa 

manusia merupakan pusat dari ekosistem. Bagi yang mengadopsi pandangan ini, 

manusia dan kepentingannya dianggap sebagai nilai tertinggi dan paling dominan 

dalam struktur ekosistem. 

Nasr kemudian menjelaskan mengenai Tuhan yang dipandangnya sebagai 

yang transenden, dalam pandangan ini tuhan tidak dapat diketahui dan tidak dapat 

ditangkap, satu-satunya sifat yang berlaku pada-Nya yaitu keabsolutan.51 Dengan 

ini, Nasr berpendapat bahwa wajah tuhan benar-benar aspek Ilahiah yang maujud 

dan berkaitan dengan penciptaan. Maka dari itu, hubungan tuhan dengan alam 

semesta tidak terbatas, Nasr merincikan penjelasan pada pola hubungan Tuhan, 

manusia dan alam semesta yang menurutnya sebagai hubungan yang saling 

meliputi.52 

Untuk mengembalikan peradaban dunia kepada yang sakal, Nasr kemudian 

menawarkan soluisi yaitu meletakkan alam sebagai yang teofani. Artinya, 

masyarakat modern perlu meredefinisi pemahamannya tentang eksistensi diri, 

 
51Sayyed Hossein Nasr, Menjelajah Dunia Modern: Bimbingan Untuk Kaum Muda 

Muslim (Bandung: Mizan, 1994), h. 37. 

52Sayyed Hossein Nasr, Knowledge and the Scared (Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 1981), h. 168. 
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alam, dan Tuhan serta bagaimana hubungan antara ketiganya dapat berjalan secara 

harmonis. Memandang alam dengan sudut pandang intelektual bukanlah melihat 

alam sebagai sekadar pola kenyataan yang terlepas dan kasar, melainkan sebagai 

panggung di mana terdapat sifat-sifat Ilahi. Singkatnya, Tuhan dianggap sebagai 

Pusat, sementara alam dan manusia dianggap sebagai manifestasi dari sifat-sifat 

Tuhan. Ini adalah esensi dari ajaran tauhid di mana alam, manusia, dan Tuhan 

diintegrasikan dalam suatu hubungan yang holistik. 

Pemikiran Hosein Nasr tidak diragukan lagi, banyak yang terpesona akan 

gagasannya, khususnya mengenai teologi dan lingkungan. Kritikannya terhadap 

modernitas dan kehilangan dimensi esoteris dalam kehidupan manusia modern 

telah membangunkan kesadaran banyak individu, terutama dalam kalangan umat 

Islam, mengenai pentingnya menjaga hubungan yang tepat dengan alam dan Tuhan. 

Dampak yang paling terlihat dari kritik tersebut adalah munculnya gerakan-gerakan 

etika lingkungan. Etika lingkungan ini mencakup upaya untuk meningkatkan 

kesadaran, merawat, dan menyelamatkan lingkungan, dengan dasar nilai-nilai etika 

yang relevan.53 

2. Ziauddin Sardar 

Ziauddin Sardar, seorang ilmuwan, penulis, dan kritikus budaya, lahir di 

Pakistan pada tanggal 31 oktober tahun 1951 dan tumbuh besar serta menetap di 

Inggris. Selama masa perkembangannya di Inggris, Sardar merasa terisolasi dan 

mengalami berbagai ketidakadilan, baik dalam konteks sosial maupun psikologis. 

 
53M Maftukhin, “Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr,” Jurnal Dinamika 

Penelitian 16, no. 2 (2016), h. 346. 
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Pengalaman ini tidak hanya dirasakannya sendiri, melainkan juga oleh sebagian 

besar umat Islam. Masyarakat Inggris menjadi cemas dan merasa terancam oleh 

pertumbuhan yang signifikan dari komunitas Muslim. Sardar menerbitkan banyak 

buku, salah satu buku nya yang pertama kali terbit adalah Kebijakan Sains dan 

Negara Berkembang dan Sains, Teknologi dan Pembangunan di Dunia Muslim.  

Dalam perkembangan intelektualnya, Sardar banyak membaca pemikiran 

tokoh-tokoh Islam seperti Maududi dan Sayyid Qutb. Pemikiran sardar banyak di 

pengaruhi oleh Al-Biruni, juga dalam mengkritik sains modern, sardar juga banyak 

terinspirasi oleh Thoman Kuhn.54 Dalam sains modern, sardar juga menuangkan 

fikirannya mengenai teologi lingkungan. Menurutnya, Dalam menghadapi krisis 

lingkungan yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang tidak terkendali, perlu untuk secara kritis meninjau kembali prinsip-prinsip 

nilai yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai panduan bagi umat Islam. Prinsip-

prinsip nilai tersebut melibatkan konsep-konsep seperti Tauhid, Khilafah, amanah, 

halal, haram, 'adl, I'tidal, istihsan, dan istishlah. Melalui pemahaman konsep 

Tauhid, munculnya konsep Khilafah dan amanah menjadi jelas.55 

Sardar meletakkan syariat sebagai landasan yang mendasari dan tauhid 

menjadi sumbu utama dalam memahami alam. Baginya, makna dalam tauhid 

(keyakinan akan keesaan Tuhan) tidak hanya bersifat teosentris, tetapi juga 

antroposentris dengan nilai-nilai yang merangkul seluruh aspek, mampu mencakup 

 
54Rusli, “Islam Dan Lingkungan Hidup Meneropong Pemikiran Ziauddin Sardar,” Jurnal 

Hermeneia 3, no. 2 (2004), h. 13. 

55Saifullah Idris, “Islam Dan Krisis Lingkungan Hidup (Perspektif Seyyed Hossein Nasr 

Dan Ziauddin Sardar),” Jurnal Islamika 6, no. 2 (2008), h. 15. 
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semua elemen yang ada dalam alam semesta, seperti persatuan umat manusia, 

hubungan manusia dengan alam, dan kesatuan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya. Dengan ini, alam dipandang sebagai satu kesatuan dalam kehidupan 

manusia. 

Meskipun manusia diberi wewenang untuk menggunakan sumber daya 

alam, menurut Sardar manusia juga diharapkan untuk mematuhi ketentuan syariat, 

seperti konsep halal dan haram. Dalam konteks ini, penggunaan sumber daya alam 

dianggap diperbolehkan (halal) jika memberikan manfaat dan kesejahteraan. 

Sebaliknya, jika pemanfaatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif 

atau merugikan masyarakat, tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan 

(haram). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia sebaiknya tidak 

melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.56 

Bagi Sardar, kebangkitan Islam dari keterpurukan dapat terjadi hanya jika 

umat Muslim mampu dengan bijak merawat dan menggunakan sumber-sumber 

daya yang ada. Menurutnya, alam merupakan dasar peradaban, dan jika alam 

mengalami kerusakan, peradaban tidak akan dapat pulih dari kehancuran. Dalam 

perspektif ini, Sardar mengusulkan konsep dimensi etika global Muslim, yaitu suatu 

etika yang harus dimiliki oleh setiap Muslim untuk menjaga dan melestarikan alam, 

dengan menyadari bahwa hal ini merupakan bagian integral dari sistem etika dalam 

Islam. Hal yang paling mendasar menurut sardar adalah kesadaran diri sebagaimana 

 
56Ridhatullah Assya’bani, “Eko-Futurologi: Pemikiran Ziauddin Sardar,” Dialogia 15, no. 

2 (2017), h. 252. 
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dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa Tuhan tidak akan merubah diri seseorang kecuali 

mereka ingin mengubah dirinya sendiri.57 

3. Sallie Mcfague 

Sallie Mcfague lahir pada tanggal 25 Mei 1933 di Quincy, Massachusetts, 

ia merupakan seorang teolog Kristen feminis amerika yang terkenal karena 

analisisnya mengenai bagaimana metafora mendasari cara orang Kristen berbicara 

tentang tuhan. dia menerapkan pendekatan ini khusus pada isu-isu ekologi dengan 

banyak menulis tentang kepedulian terhadap bumi seolah-olah itu adlah ‘tubuh’ 

tuhan. Pendidikannya  ia tempuh di Bachelor of Arts di bidang sastra inggris, dan 

melanjutkan studinya di bidang teologi di Yale University pada tahun 1960. Sallie 

Mcfague membuat terobosan baru dalam mengajarkan kita berfikir tentang Tuhan 

melalui metafora dan hubungan agama dengan ekonomi dan ekologi ketika teologi 

lingkungan mulai di bahas. Pemikirannya dipengaruhi oleh teologi dialektika Karl 

Barth, namun juga memperoleh perspektif baru yang penting dari gurunya H. 

Richard Niebuhr dengan karyanya Apresiasi Terhadap Kepedulian Liberalisme 

Terhadap Pengalaman, Relativitas, dan Peran Kasih Sayang dia juga dipengaruhi 

oleh Gordob Kaufman.58 

Gagasan Ecotheology Sallie McFague terkait teologi lingkungan tak dapat 

dipisahkan dari keprihatinannya terhadap krisis ekologi yang sedang dihadapi dunia 

saat ini. Fokus utama McFague adalah pada perubahan suhu global yang tengah 

terjadi di seluruh dunia. Menurutnya, perubahan suhu global saat ini sebagian besar 

 
57Ridhatullah Assyabani, “Matrik Baru Ekologi Ziauddin Sardar,” Jurnal Kajian Islam 

Interdisiplin 1, no. 1 (2016), h. 96. 

58Don Lattin, ‘Teolog Ekofeminisme Sallie Mcfague’, The Christian Century, 2019. 
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disebabkan oleh gaya hidup yang semakin konsumeris dan peningkatan 

penggunaan energi nuklir di berbagai negara. Akibatnya, muncul krisis ekologi 

yang mencakup perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan penurunan populasi 

spesies yang menyebabkannya semakin langka. 

Sebagai seorang teolog Kristen, Sallie McFague merasa tertantang untuk 

merenungkan krisis ekologi ini dengan merujuk pada keyakinannya sebagai 

seorang Kristen. Dalam merancang konsep teologi lingkungan, McFague 

mengadopsi pemikiran metaforis yang telah ia kembangkan dalam Teologi 

Metafora. Ia berpendapat bahwa alam semesta, sebagai "tubuh Allah," memiliki 

sifat inkarnasional yang sangat khas. 

Sallie McFague mengungkapkan bahwa penggunaan metafora alam semesta 

sebagai tubuh Allah mengubah pandangan manusia tentang transendensi dan 

imanensi Allah dalam ciptaan. Konsep ini menyatakan bahwa alam semesta 

merupakan manifestasi dari Allah yang tak terlihat, dan jika Allah ada dalam 

penciptaan, maka transendensi Allah benar-benar diwujudkan.59 Artinya, dalam 

melakukan pembenahan lingkungan, anggap saja lingkungan itu adalah tubuh 

tuhan, sehingga tidak tega ketika melakukan kerusakan lingkungan. 

Manusia juga memiliki peranan penting dalam merawat alam. Mcfague 

berpendapat bahwa teologi bertanggung jawab untuk mendorong manusia agar 

mereka menyadari ketergantungan mereka dan mengendalikan potensi besar yang 

 
59Yustinus Andi Muda, “Ecotheology Menurut Seyyed Hossein Nasr Dan Sallie 

McFague,” Jurnal Teologi 09, no. 01 (2020), h. 75. 
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dimiliki untuk merusak ciptaan lainnya.60 Pandangan yang diusulkan oleh McFague 

tentang hubungan manusia dengan ciptaan lain sejalan dengan pandangan ekologis 

Reformed yang juga menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pengaruh 

dari lingkungan. 

4. Joseph Andrew Sittler 

Joseph Andrew Sittler lahir di Chicago pada tanggal 26 September 1904 

merupakan seorang professor teologi di Universitas Chicago dari tahun 1957 

hingga 1973, meskipun tidak terlalu populer seperti teolog akademis lainnya, 

namun kehidupan dan karyanya mencerminkan banyak hal tentang isu-isu yang 

mendefenisikan suassana gereja Amerika Utara. Sejak awal abad ke-19, ia terus  

menegaskan bahwa kepedulian terhadap bumi dan lingkungannya. Desakan awal 

pemikirannya mengenai perlunya memikirkan kembali isu-isu alam dan kasih 

karunia mengingat meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap 

lingkungan, meskipun sudah hampir mendahului kesadaran public mengenai isu-

isu ekologi, namun pemikirannya ini akan menjadi informasi bagi seluruh generasi 

peneliti ekologi.61 

Joseph Sittler merupakan orang pertama yang mengangkat isu tentang 

kepedulian terhadap lingkungan di kalangan gereja. Dalam tulisannya, Sittler 

membuka diskusi mengenai perhatian gereja terhadap lingkungan, tetapi ide-idenya 

belum cukup kuat untuk mendorong Dewan Gereja se-Dunia agar lebih mendalami 

studi teologi tentang lingkungan. Sekitar satu tahun setelah tulisan Joseph Sittler, 

 
60Roby Handoko, “Relasi Manusia Dengan Alam:Pandangan Sellie Mcfague,” Jurnal 

Teologi Reformed Injil 9, no. 1 (2022), h.53. 

61Robert Saler, ‘Joseph Sittler Teolog Abad Ke-21’, Lets Talk, 2015. 
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Rachel Carson menyentuh isu ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan, yang 

Tuhan ciptakan sebagai sesuatu yang "sungguh amat baik", dalam bukunya yang 

berjudul "Silent Spring".62 

Pentingnya memelihara alam sekitar sudah sejak lama disarankan di dalam 

teologi Kristen, Sittler menuangkan fikirannya atas lingkungan hidup di dalam 

bukunya The Theology of Earth yang berkembang sekitar tahun 1954. Sitller 

mengungkapkan pandangannya bahwa keberadaan alam seharusnya dihargai, sebab 

alam berperan sebagai "ibu" yang menyediakan kebutuhan hidup manusia. 

Kehidupan manusia tidak dapat berlangsung tanpa keberadaan alam. Penting untuk 

diingat bahwa, meskipun alam memiliki peran, alam bukanlah Allah, namun alam 

merupakan ciptaan dari Tuhan.63 Kelangsungan hidup manusia terkait erat dengan 

keseimbangan ekologis alam, dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai 

perbuatan dosa. Ia mengajak umat Kristen untuk menjadi pelindung lingkungan, 

serta menegaskan perlunya memandang lingkungan sebagai bagian integral dari 

misi pemeliharaan ciptaan Tuhan. 

Alam ini merupakan tanggung jawab manusia yang telah diutus sebagai 

khalifah oleh Allah, dalam memelihara lingkungan manusia juga harus 

memperhatikan beberapa unsur seperti konsep ekologi manusia. Konsep ekologi 

manusia yang digunakan saat ini telah dikenal dalam disiplin ekologi-biologi untuk 

mengkaji sekelompok manusia ataupun komunitas lokal dalam bertahan hidup di 

 
62Sabda Budiman, Rutmana Kiki, and Takameha Kristian, “Paradigma Berekoteologi and 

the Role of Believers in Nature of Creation :,” Jurnal Teologi 1, no. 1 (2019), h. 4. 

63Tahan Mentria Cambah, “Meningkatkan Kepedulian erhadap Lingkungan Hidup 

Melalui Nyanyian Jemaat,” Kurios 8, no. 2 (2022), h. 75. 
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suatu kawasan. Namun, ekologi manusia meyebabkan resiko masyarakat dalam 

sistem etika, sistem masyarakat beresiko terbentuk karena penggunaan teknologi 

dan gaya hidup modern yang eksplotatif terhadap alam tanpa memikirkan dampak 

pada generasi mendatang. Hal ini mendorong Micklin dan Poston untuk 

mengusulkan proses perubahan secara totalitas dalam mengeksploitasi alam.64 

Melihat kerusakan alam yang terus menerus mempengaruhi formasi geologi 

seperti struktur geologi dan prosesnya baik tektonik maupun vulkanik. Eksploitasi 

mineral dan batuan memberikan dampak lingkungan dan bentangan lahan serta 

perubahan tata guna lahan, bentuk lahan mempengaruhi bentang lahan melalui 

kelembapan, unsur hara dan material yang terkandung dalam tanah yang tentu saja 

mempengaruhi dinamika organisme yang hidup di masa mendatang, dan manusia 

dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan hal tersebut karena penggunaan 

tata lahan.65 

Kerusakan lingkungan yang meningkat memerlukan strategi komunikasi 

lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup bersifat holistik dan membutuhkan 

dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, aspek sosiologis sangat dibutuhkan 

karena sosiologis dalam artian adalah ilmu yang mempelajari kehidupan 

masyarakat yang tidak lain adalah kehidupan manusia.66 Jaringan komunikasi hadir 

 
64Arya Hadi Dharmawan, ‘Sistem Penghidupan Dan Nafkah Pedesaan: Pandangan 

Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat Dan Mazhab Bogor’, Sodality: Jurnal 

Sosiologi Pedesaan, 1.2 (2007), h.6. 

65Tri Retnaningsih Soeprobowati, ‘Ekologi Bentang Lahan’, Bioma : Berkala Ilmiah 

Biologi, XVIII.2 (2019), h.4. 

66Dwi Retno Hapsari, ‘Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk 

Pelestarian Lingkungan Hidup’, Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1.1 

(2016),h.33. 
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untuk mendorong kekuatan suatu gerakan sosial karena peran jaringan komunikasi 

sangat menentukan penyebarluasan konsep pelestarian alam. Manusia dalam hal ini 

ketika tergabung dalam kelompok sosial tentunya akan mendapatkan kekuatan 

besar dalam pelestarian alam. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM NOVEL DUNIA ANNA 

A. Aspek Historisitas Novel Dunia Anna 

Permasalahan lingkungan hidup salah satu yang kita hadapi saat ini seperti 

perubahan iklim ataupun pemanasan global, penyebab utamanya yaitu manusia itu 

sendiri. Sebenarnya, manusia bisa saja mengelola alam dengan baik sesuai dengan 

kebutuhannya, namun ada sifat keserakahan yang ada dalam diri manusia yang 

kemudian membuat banyak terjadi eksploitasi alam secara berlebihan.67 Dalam 

membahas permasalahan lingkungan hidup bisa melalui beberapa cara, salah 

satunya membahas melalui novel yang merupakan bacaan yang banyak digemari. 

Dunia Anna yang ditulis oleh Jostein Gaarder merupakan salah satu novel yang 

membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, novel ini menceritakan 

bagaimana kemisteriusan yang terjadi pada nenek buyutnya yang sudah tahu bahwa 

kelak ia akan memiliki cicit bernama Nova, dan bagaimana keresahan-keresahan 

tentang bumi yang tak seindah dulu.68 

Jostein Gaarder lahir di Norwegia, 8 Agustus 1952 yang saat ini menetap di 

Oslo, Norwegia, berumur 71 tahun merupakan sosok penulis novel yang sudah 

terkenal dalam berbagai kalangan, kususnya di negara Norwegia, bahkan dalam 

karyanya sudah menyebar di seluruh dunia dengan di terjemahkan dengan berbagai 

bahasa. Gaarder mempelajari Sejarah, agama, dan sastra di Universitas Oslo, dan 

 
67Bambang Yuniarto, Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian 

Lingkungan (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h.9. 

68Siti Aisyah, “Analisis Unsur Pembangun Dan Ekokritik Pada Novel Dunia Anna,” 

Digital Library, no. 2010 (2013), h.11. 
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setelah lulus kuliah ia bekerja sebagai guru filsafat, agama dan sastra di sekolah 

menengah Oslo dan Bergen. Gaarder memulai debutnya sebagai penulis fiksi 

dengan dua cerita yang diterbitkan pada tahun 1982 dan 1986 yaitu Barna Fra 

Sukhavati (Anak-anak dari Sukhavati) dan Froskeslottet. Gaarder sering menulis 

bukunya dari sudut pandang anak-anak, mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka 

terhadap dunia.  

Jostein Gaarder juga aktif secara politik. Fokus perhatiannya adalah 

penderitaan para pengungsi Palestina, dan ia bersi keras mengkritik pendudukan 

Israel di Tepi Barat. Pada  bulan Agustus 2006, Gaarder menulis opini kontroversial 

berjudul “Umat Pilihan Tuhan”, tulisan itu ia buat sebagai tanggapan terhadap 

konflik Israel-Lebanon 2006. Dan di tahun 1990, Gaarder menerima penghargaan 

dari Norwegia Literary Critics dan hadiah sastra dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk bukunya yang berjudul The Solitery Myster. Beberapa karya 

lainnya yang populer yaitu: 

1.  The Diagnosis and Other Stories (1986) 

2. Kastil Katak (1988) 

3. Dunia Sophie (1991) 

4. Misteri Natal (1992) 

5. Perpustakaan Ajaib Bibi Bokken (1995) 

6. Melalui Kaca Gelap (1993) 

7. Maya (1999) 

8. Putri Pemimpin Sirkus (2001) 

9. Gadis Oranye (2004) 
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10. Dunia Anna (2014) 

11. Anton dan Jonatan (2014).69 

Dapat dilihat bahwa Jostein Gaarder yang merupakan penulis dari novel 

Dunia Anna memang sudah lama terjun ke dalam dunia sastra. Salah satu novel 

yang akan peneliti bahas yaitu novel Dunia Anna, novel ini pertama kali terbit pada 

tahun 2014, buku ini cenderung memfokuskan tema mengenai lingkungan di bumi, 

terlebih lagi mengenai perubahan iklim dan dampak dari pemanasan global. Dan 

pembahasan khusus dalam Novel ini yaitu mengenai cara menyelamatkan Flora dan 

Fauna yang terancam punah. Dengan demikian, Gaarder seakan-akan 

mempengaruhi para pembaca agar tergerak hatinya untuk peduli akan lingkungan 

hidup dan keberlangsungan bumi. Bahkan, di tahun 1997, Gaarder bersama istrinya, 

Sirri Danneviq mendirikan Sophie Prize yakni sebuah bentuk penghargaan pada 

suatu individual tau kelompok yang turut peduli bahkan memperjuangkan dalam 

melestarikan lingkungan hidup.70 Jostein Gaarder menyuguhkan cerita tersebut 

sebab mengajak kita untuk berkaca dengan apa yang kita perbuat, ia 

menyiratkannya melalui buku cerita agar mudah dipahami dan juga mengajak para 

pembaca unntuk merenungkan eksistensi manusia dan alam. 

Ciri khas tulisan Gaarder yang memadukan keindahan Dongeng dan 

kedalaman perenungan dapat dinikmati dalam karya-karyanya, Gaarder juga aktif 

di kegiatan pecinta lingkungan, hal ini yang menjadi alasannya menulis novel 

 
69Waryunah, Eksistensi Manusia Teradap Alam (Studi Analisis Terhadap Novel Dunia 

Anna KArya Jostein Gaarder) (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 2017). 

70Amy Tikkanen, ‘Jostein Gaarder’, Britannica, 2022. 
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Dunia Anna yakni agar manusia bisa lebih memperhatikan lingkungan dan sadar 

akan perbuatannya. 

B. Penokohan dalam Novel Dunia Anna 

Dalam novel Dunia Anna terdapat beberapa tokoh diantaranya: 

1. Tokoh utama 

a. Anna, digambarkan dalam novel ini merupakan bagian dari masa sekarang 

yang dituntut untuk merefleksikan lebih jauh mengenai keadaan bumi saat ini.71 

Keresahan Anna membuat dirinya membuat beberapa program yang bisa dijalankan 

sebagai upaya dalam menyelamatkan lingkungan. Meskipun sulit untuk dijalankan 

karena menyadari bahwa manusia mempunyai karakter dengan ego yang tinggi 

akan segala hal, namun Anna tidak menyerah ia tetap melakukan tugasnya. Sosok 

Anna merupakan remaja yang tekun, cerdas dan memiliki cara pikir dewasa dari 

remaja kebanyakan, hal ini dilihat dari cara fikirnya ketika ia ingin memberi tahu 

kepada dunia betapa pentingnya menjaga kelestarain alam agar generasi selanjutnya 

bisa menikmati keindahan alam seperti yang saat ini digunakan. 

b. Jonas, merupakan teman akrab dari Anna yang memiliki karakter yang 

cemerlang dalam mendapati berbagai ide dan solusi bagi segala persoalan Anna. Ia 

senantiasa membantu Anna dalam berbagai keresahan yang dirasakan Anna, ia juga 

ikut serta dalam pembentukan organisasi yang berfokus pada lingkungan hidup. 

Jonas lah yang pertama kali menjelaskan kepada Anna cara menyelamatkan dunia 

terutama cara menyelamatkan 1.001 macam Flora dan Fauna. 

2. Tokoh Pendukung 

 
71Tasya Talitha, ‘Resensi Novel Dunia Anna’, Gramedia Blog, 2020. 
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a. Dokter Benjamin, selaku dokter Psikolog tempat Anna periksa, ia juga 

berperan penting dalam novel ini, ia yang menyarankan kepada Anna agar 

membentuk organisasi yang berfokus pada lingkungan hidup. Segala keresahan 

yang Anna rasakan ia ceritakan kepada Dokter Benjamin, sehingga Dokter 

Benjamin yang menyarankan untuk membuat organisasi tersebut dengan alasan 

agar Anna bisa menjadi remaja yang menyalurkan gerakan dalam penyelamatan 

ataupun pelestarian alam. 

b. Ester, merupakan anak dari Dokter Benjamin, ia merupakan seorang aktivis 

pecinta lingkungan, Esterlah yang mengajarkan kepada ayahnya mengenai 

persoalan seputar lingkungan dan iklim. Dan karena Ester mengajarkan kepada 

ayahnya persoalan seputar lingkungan, sehingga ketika Anna datang konsultasi 

dengannya ia pun menjadi teringat dengan anaknya yang bergabung dalam 

organisasi lingkungan. 

c. Orang tua Anna, mereka lah yang pertama kali menyarankan kepada Anna 

agar pergi ke Dokter Psikolog,  karena melihat banyaknya keanehan yang terjadi 

kepada Anna, padahal Anna hanya memiliki tingkat imajinasi yang tinggi. 

d. Nova, merupakan sosok fantasi dari diri Anna yang muncul akibat 

keresahan-keresahan yang Anna rasakan. Nova hidup di tahun 2082, Ia merupakan 

cicit dari Anna dan memiliki karakter yang keingin tahuannya sangat besar sehingga 

memaksa Anna untuk mengubah kembali dunia yang pada masanya tidak lagi 

seindah masa Anna, memberontak kepada generasi Anna agar merawat lingkungan.  
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C. Rangkuman Cerita Novel Dunia Anna 

Dunia Anna merupakan sebuah novel karya Jostein Gaarder yang 

merupakan penulis novel terkenal ‘Dunia Sophie’, novelnya selalu menarik dan 

memberikan sebuah pelajaran. Salah satu novelnya yang menarik perhatian 

beberapa kalangan yakni Dunia Anna.72 Novel Dunia Anna menceritakan seorang 

gadis yang berulang tahun ke 16 tahun pada tanggal 12 Desember 2012. Dan ia 

selalu mengkhawatirkan keadaan dunia yang semakin bertambahnya hari, data 

kepunahan hewan pun ikut bertambah.73 

Novel ini memiliki alur campuran yakni alur maju dan alur muncur. Hal ini 

dilihat pada sosok Anna yang hidup di tahun 2012 dan sosok Nova yang hidup di 

tahun 2082. Dalam novel ini, setiap satu bagian membahas kejadian pada tahun 

2012 dan bagian berikutnya membahas kejadian pada tahun 2082, begitupun 

seterusnya.  

Pada usia 10 tahun, Anna merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar 

lingkungannya, ia menyadari bahwa dunia yang ia tinggali telah rusak karena 

sepanjang ingatannya, setiap malam tahun baru keluarganya di desa selalu pergi ke 

gunung untuk naik kereta salju yang merupakan tradisi keluarganya pada malam 

tahun baru, namun Anna menyadari bahwa tidak ada salju yang turun di dataran 

tinggi dan di Lembah, padahal sebenarnya musim dingin cukup panjang untuk 

melanda wilayah tersebut.74 Sehingga Anna memiliki keresahan mengenai 

 
72Nurul Furqon, ‘Dunia Anna Sebuah Novel Refleksi Kehidupan’, Kompasiana, 2021. 

73Sumayah, “Etika Lingkungan Dalam Novel Dunia Anna Karya Jostein Gaarder,” 

Repository (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h.4. 

74Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian I Kereta Salju, (Bandung: Mizan Media Utama, 

2014), h.8. 
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lingkungannya, akibat dari keresahannya itu dia suka berfantasi yang terlihat sangat 

nyata, bahkan ketika ia bermimpi, ia bisa menjadi sosok yang lain dan ia menyadari 

bahwa mimpinya selalu terlihat seperti nyata sehingga ia bisa mengingat jelas 

keadaan mimpinya ketika ia terbangun. 

Sehari sebelum ulang tahun Anna, ia bermimpi bertemu dengan cucunya, 

Nova. Dalam mimpinya, Anna mengalami peran sebagai cucu yang bernama Nova, 

dan melalui perspektif Nova, Anna melihat dirinya sebagai seorang nenek yang 

sudah tua. Dalam mimpinya pada tahun 2082, Anna menemukan bahwa dunia telah 

mengalami perubahan besar, keberadaan banyak hewan sudah punah, dan hampir 

setiap hari terjadi kepunahan hewan.75 Pada tahun 2082, manusia hanya mampu 

melihat hewan melalui rekaman video. Ekosistem laut, termasuk ikan dan terumbu 

karang telah hancur karena tingginya keasaman air laut yang disebabkan oleh 

penyerapan jutaan ton CO2 selama seratus tahun. Nova merasa kesal, bertanya 

mengapa keindahan alam hanya bisa dinikmati lewat video, dan Nova merenung 

tentang keberuntungan manusia yang hidup di zaman dulu. Pada masa tersebut, 

manusia bisa menikmati keindahan flora dan fauna secara langsung, bukan hanya 

melalui rekaman video. Nova menilai generasi Anna sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sehingga saat ini tidak ada satu pun 

keindahan alam yang dapat dinikmati secara langsung. Nova memohon kepada 

 
75Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian III Terminal, (Bandung: Mizan Media Utama, 

2014), h.33. 
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Anna untuk mengembalikan dunia seperti masa kecil Anna, dengan tumbuhan dan 

hewan pulih dari kepunahan.76  

Melihat keanehan itu, orang tua Anna menyarankan agar Anna ingin ke 

dokter psikolog karena takut hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Anna. lalu 

Anna bertemu dengan Dr. Benjamin yang merupakan dokter psikolog, Benjamin 

menyuruh Anna bercerita mengenai apa yang Anna alami dan Anna takutkan. 

Setelah bercerita mengenai semua mimpinya, dokter menyatakan bahwa tidak ada 

keanehan pada Anna. Anna memiliki daya imajinasi yang luar biasa dan 

kemampuan unik untuk membayangkan dirinya dalam berbagai situasi yang belum 

pernah dialaminya sendiri. Meskipun Anna merasa sehat, dokter menanyakan 

apakah ada sesuatu yang membuatnya takut. Anna menjawab bahwa dia takut pada 

pemanasan global. Mendengar jawaban Anna, dokter terkejut. Meskipun dia 

merupakan dokter berpengalaman, ini adalah kali pertama dia terkejut dengan 

jawaban pasien.77  

Dokter kemudian menanyakan lebih lanjut, dan Anna menjelaskan bahwa 

dia prihatin dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia. Anna 

khawatir bahwa kita saat ini mungkin mengancam iklim dan lingkungan global 

tanpa memperhatikan generasi berikutnya. Dokter terdiam sejenak, lalu 

mengatakan bahwa mungkin ini adalah ketakutan yang nyata. Sayangnya, dokter 

tidak bisa menyembuhkan ketakutan ini. Setelah melakukan diskusi yang panjang, 

 
76Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian VI Kotak Merah, (Bandung: Mizan Media Utama, 

2014), h.59. 

77Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian II Dokter Benjamin, (Bandung; Mizan Media 

Utama, 2014), h.21 . 
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akhirnya Benjamin berusaha mengakhiri dengan menyarankan kepada Anna agar 

membentuk sebuah organisasi lingkungan hidup. Dengan cara ini, ia dapat menjadi 

suara yang kuat di lingkungan mereka, dan menurut Benjamin, ini mungkin 

merupakan langkah terbaik untuk menjalani hidup dengan ketakutan mereka 

terhadap perubahan iklim.78  

Dalam novel ini, Anna memulai perjalanannya dalam mengubah pandangan 

manusia agar bisa lebih merawat alam sebagaimana mestinya, Anna berharap agar 

manusia lebih peduli lagi kepada alam dan tidak melakukan perusakan yang 

berlebihan dan berharap agar manusia bisa menyumbangkan dananya untuk 

menyelamatkan flora dan fauna serta pembuatan kincir angin, energi matahari, dan 

yang paling penting adalah usaha untuk mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca. 

Novel ini menyoroti urgensi pemanasan global sebagai fokus utama yang 

dapat memengaruhi pembangunan berkelanjutan. Melalui perjalanan Anna untuk 

memahami isu-isu ini, ia meraih pemahaman tentang bagaimana pemanasan global 

berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan masa depan dunia.79 Novel ini 

menggambarkan bahaya perubahan iklim terhadap pembangunan berkelanjutan, 

termasuk ketidakseimbangan ekologi, krisis air, dan konflik sosial. 

 
78Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian 2 Dokter Benjamin, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.24. 

79Dinar Shafa Choirunisa et al., “Dampak Pemanasan Global Terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan Dalam Novel Dunia Anna Karya Jostein Gaarder,” Gudang Jurnal Multidisiplin 

Ilmu 1, no. 6 (2023), h.11. 
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BAB IV 

ANALISIS TEOLOGI LINGKUNGAN DALAM NOVEL ‘DUNIA ANNA’ 

KARYA JOSTEIN GAARDER 

 

A. Bentuk Pelestarian Alam Dalam Novel Dunia Anna 

Manusia adalah bagian dari alam semesta (kosmos) dalam sistem tatanan 

lingkungan bumi yang dinamis. Gangguan yang disebabkan oleh perilaku manusia 

yang tidak bertanggung jawab, egois, dan serakah terhadap ekosistem telah 

menyebabkan kelangkaan sumber daya alam yang semakin meningkat, 

membuatnya sulit diakses dan memerlukan biaya tinggi untuk masyarakat 

tercermin dari interaksi lingkungan alam, manusia memiliki tanggung jawab moral 

terhadap kelangsungan hidup dinamika populasi spesies yang stabil dan 

berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk mencegah penurunan populasi serta 

kepunahan.80 Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa 

Ta’ala berfirman: 

هَا  ن ْ لْنَ هَا وَاَشْفَقْنَ مى مٰوٰتى وَالََّْرْضى وَالْىْبَالى فاَبََيَْْ اَنْ يََّّْمى وَحََلََهَا  اىنََّّ عَرَضْنَا الَّْمََانةََ عَلَى السَّ
 اىنَّه كَانَ 

ُۗ
نْسَانُ   ظلَُوْمًا جَهُوْلًَِّۙ الَّْى

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan 

gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat lazim lagi sangat 

bodoh”.81 

 

 
80Hadi Sukadi Alikodra, “Etika Pelestarian Alam,” Himmah: Jurnal Kajian Islam 

Kontemporer 1, no. 01 (2017), h24. 

81Kementrian agama Republik Indonesia,Al-fath Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah 

(Tangerang Selatan: Al-Fatih), h. 427. 
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Menurut tafsir Quraish shihab, ayat ini menjelaskan tentang penolakan 

langit, bumi dan gunung karena menganggap amanah yang diberikan amanah besar, 

bukan karena remeh dan kecil ciptaan-ciptaan Allah itu. Amanah yang dimaksud 

dalam ayat ini adalah wilayah ilahiah atau kesempurnaan sifat yang hanya diperoleh 

dengan pengetahuan tentang Allah, dan yang dapat menyandang amanah ini 

hanyalah manusia. Amanah ini mengandung risiko yang besar, dengan manusia 

menerima amanah ini maka ia telah memikul tanggung jawab yang berat di 

pundaknya.82 

Faktor utama dalam upaya menjaga kelestarian alam adalah manusia, 

mereka memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan 

lingkungan guna kelangsungan hidup83 salah satu upaya dalam menjalankan 

kepedulian terhadap lingkungan adalah dengan membatasi perilaku dalam setiap 

kegiatan, sehingga alam dan manusia tetap menjalin suatu keseimbangan yang 

senantiasa tetap terjaga dan terlestarikan.84 Mengenai pelestarian alam menjadi 

topik yang sangat menyenangkan, beberapa penulis karya sastra juga ikut 

membahas mengenai hal tersebut dalam beberapa buku bahkan novel. Karya sastra 

biasanya dibuat berdasarkan pengalaman hidup sastrawan, hal itu senantiasa 

berhubungan dengan berbagai konflik dalam realitas.85 Seperti dalam novel yang di 

 
82M Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Surah 

Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 11)’, h.335. 

83Abdul Karim, “Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis 

Humanisme Pendidikan Agama,” Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 12, no. 2 (2018), 

h.316. 

84Eko Ariwidodo, ‘Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan Dan Etika 

Lingkungan Dengan Partisipasinya Dalam Pelestarian Lingkungan’, Nuansa, 11.1 (2014). 

85Imam Budi Utomo, “Kerusakan Alam Kalimantan Timur Di Mata Sastrawan Lokal,” 

Atavisme 17, no. 1 (2014), h.19. 
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teliti oleh peneliti yakni Dunia Anna yang merupakan karya Jostein Gaarder, di 

dalamnya membahas mengenai alam semesta termasuk bagaimana cara 

melestarikan alam ataupun lingkungan. 

Anna yang merupakan tokoh utama dalam novel ini mendatangi seorang 

Dokter Psikolog yakni Dr. Benjamin karena dianggap aneh oleh orang tuanya yang 

melihat Anna selalu berimajinasi, ia bercerita bahwa ia khawatir akan perubahan 

iklim, hal ini dapat dilihat dalam bagian II novel halaman 20: 

Benjamin: “Ada sesuatu yang kamu khawatirkan Anna?” 

Anna: “Pemanasan Global, saya khawatir akan perubahan iklim yang 

diakibatkan oleh ulah manusia. Saya takut kalua kita yang hidup saat ini 

mempertaruhkan iklim dan lingkungan bumi tanpa memikirkan generasi 

selanjutnya”.86 

 

Anna bercerita mengenai banyaknya kelebihan CO2 di atmosfer 

dibandingkan pada zaman sebelum kita mulai membakar minyak, batu bara, 

menebangi hutan dan menjalankan pertanian secara intensif seperti sekarang, dan 

hal itu disebabkan oleh emisi buatan manusia. Begitu banyak gas rumah kaca diluar 

sana sehingga tidak ada lagi yang bisa memastikan apa konsekuensi atas iklim 

global dan lingkungan jika emisi gas terus berlanjut.87 Mendengarkan cerita itu Dr. 

Benjamin menyarankan agar membuat sebuah organisasi lingkungan, hal ini dapat 

dilihat di bagian II halaman 28: 

Benjamin: “Anak muda yang datang bersamamu, apa itu kakakmu?” 

Anna: “Oh bukan, itu si Jonas dia Cuma pacar saya” 

Benjamin: “Apa Jonas juga mencermati isu-isu perubahan iklim?” 

 
86Jostein Gaarder, Dunia Anna, bagian II Dokter Benjamin, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.20. 

87Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian II Dokter Benjamin (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.26. 



49 
 

 
 

Anna: “Dia sekarang kelas dua SMU dan telah belajar fisika, biologi dan 

kimia, pastilah dia sudah belajar sedikit tentang dunia ini” 

Benjamin: “mungkin kamu dan Jonas bisa membentuk sebuah organisasi 

lingkungan hidup bersama-sama. Kalian bisa jadi harimau kecil yang 

nyaring mengaum di lingkungan. Mungkin itu cara terbaik untuk hidup 

bersama ketakutanmu dan kerusakan iklim. Dan sekarang saya bicara 

sebagai psikiater, jika saya harus memberi saran, saya akan bilang 

salurkanlah inspirasimu, keluarkan semuanya”.88 

 

Telah dijelaskan bahwa novel ini memiliki genre fantasi, Anna ketika sehari 

sebelum ia ber ulang tahun, Anna bermimpi menjadi sosok Nova yang di masa 

depan merupakan cicitnya. Di dalam mimpi tersebut Nova mendapatkan dunia yang 

tidak lagi seindah pada saat zaman Anna masih remaja, sehingga Nova 

memberontak kepada Anna agar dunia bisa dikembalikan dan generasi Nova juga 

bisa melihat keindahan itu secara langsung. Namun, ketika Anna terjaga dari 

tidurnya, ia kembali lagi ke dunia nya yaitu tahun 2012. Anna berfikir bahwa ketika 

ia dikembalikan lagi ke dunianya yang sekarang, ia diberi kesempatan untuk 

menjaga kelestarian alam untuk diberikan ke generasi selanjutnya. 

Mengenai kelompok lingkungan hidup yang disarankan oleh Dr. Benjamin, 

Anna bersama Jonas mengawalinya dengan penyelamatan 1.001 jenis flora dan 

fauna, hal ini bisa dapat dilihat pada bagian XIV halaman 106: 

Anna: “Bagaimana caranya menyelamatkan 1.001 jenis flora dan fauna?” 

Jonas: “Apa ini ada hubungannya dengan kelompok lingkungan itu?” 

Anna: “Tidak secara langsung sih, tapi aku harus memahami sesuatu, nanti 

pas ketemu kamu sudah harus punya jawaban bagaimana kita dapat 

menyelamatkan 1.001 jenis flora dan fauna dari kepunahan” 

Jonas: “Aku pasti bisa”89 

 

 
88Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian II Dokter Benjamin, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014),h. 28. 

89Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XIV World Heritage, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.106. 
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Dalam perjalanan menuju pondok di tengah gunung untuk bertemu dengan 

Jonas, ia bertanya dalam hati Apa arti dunia? dan Apa yang harus dilakukan?. 

Sembari memikirkan hal tersebut, Anna melihat di tempat cuci mobil ada sebuah 

mobil yang berhenti dan mesin tetap menyala, dan Anna berfikir “Kita 

menghancurkan planet kita sendiri. Kitalah yang telah melakukannya, dan kita 

melakukannya sekarang”. Sesampainya di pondok yang berada di Tengah hutan, 

Anna pun bertemu dengan Jonas, namun sebelum membahas cara menyelamatkan 

flora dan fauna, Anna terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Jonas yang 

berkaitan dengan alasan Anna ingin menyelamatkan dunia.90 Anna terbangun dari 

sebuah mimpi yang luar biasa, dan mimpi itu berkaitan dengan tugas yang harus 

dipecahkan oleh Jonas, ia bermimpi hidup dalam beberapa generasi di masa depan, 

masa dimana era minyak dan hampir seluruh Cadangan fosil karbon telah dibakar 

dan dilepaskan ke udara. Juga pembakaran hutan tropis dan pembusukan lahan 

gambut yang tebalnya satu meter telah meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer, 

serta gas asam juga telah dilepaskan ke dalam lautan di dunia, sesuatu yang sifatnya 

begitu merusak bagi kebutuhan manusia akan makanan.91 Pemanasan global telah 

menyebabkan kekeringan di daerah-daerah tropis dan juga telah melepaskan 

overdosis CO2 ke atmosfer. Ribuan spesies telah punah, seluruh jenis manusia kera 

(Hominoidea) telah binasa, dan contoh lainnya berbagai serangga seperti lebah dan 

tawon telah punah total, telah terjadi kehancuran total di alam, sebuah interupsi 

 
90Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XVIII Kunci Kontak, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.119. 

91Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXII Sebuah Kesempatan Baru, (Bandung:Mizan 

Media Utama, 204), h.142. 
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besar dalam himpunan ekosistem, populasi dunia berkurang secara drastis akibat 

kerusakan iklim. Dan jika hal itu terjadi, maka sebagian alam ini akan hilang. 

Seluruh planet akan hancur, namun point pentingnya, Anna mendapatkan 

kesempatan baru, dan hanya memiliki satu kesempatan.92 Disinilah Anna dan Jonas 

memulai kisahnya dengan melestarikan alam untuk menyelamatkan dunia, dan 

Jonas mulai menemukan jawaban atas pertanyaan Anna yakni bagaimana 

menyelamatkan 1.001 flora dan fauna. Hal ini dapat dilihat pada bagian XXVI 

halaman 164: 

“Sifat manusia ditandai dengan sebuah kemampuan memandang secara 

horizontal terus menerus. Kita senantiasa menjelajah dengan pandangan kita 

dan mencari berbagai kemungkinan bahaya atau peluang. Dengan begitulah 

kita secara alami dapat mempertahankan diri dan orang-orang yang kita 

sayangi. Tapi, kita tidak memiliki kemampuan alamiah yang sama untuk 

melindungi generasi setelah kita. Apalagi untuk melindungi spesies lain di 

luar spesies kita sendiri. 

Sejak spesies kita muncul, kita telah melakukan pertempuran sengit 

untuk mempertahankan agar ranting-ranting kita tidak terpotong dari 

evolusi. Dan pertempuran itu telah kita menangkan, kita telah begitu 

berhasil sehingga kita mengancam sumber penghidupan seluurh spesies 

lain. Sebagai primata yang suka bermain-main, inventif, dan berlebihan, kita 

mudah sekali lupa bahwa pada dasarnya kita adalah bagian dari alam. 

namun, kita begitu sukanya bermain-main dan menghamburkan sesuatu 

hingga permainan itu lebih di dahulukan ketimbang tanggung jawab kita 

atas masa depan planet ini”.93 

Anna belum juga mendapatkan jawaban mengenai bagaimana cara 

menyelamatkan 1.001 flora dan fauna. Lalu Jonas menjelaskan bahwa semua flora 

dan fauna sangat bergantung pada habitatnya masing-masing, dan ketika salah satu 

bagian dari alam terancam, seluruh spesies lain yang hidup dalam ekosistem ini 

 
92Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXII Sebuah Kesempatan Baru, (Bandung:Mizan 

Media Utama,2014), h.150. 

93Jostein Gaarder, Dunia Anna, bagian XXVI Gamification, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.164. 



52 
 

 
 

juga terancam. Apa yang terjadi pada habitat-habitat itu berhubungan dengan 

masalah ekonomi. Orang-orang kaya tidak berhenti memperkaya diri, misalnya 

dengan mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak, batu bara, dan mineral 

di daerah-daerah yang rentan tersebut. Manusia adalah makhluk individualistik, 

memikirkan diri sendiri, dan suka bermain-main. Setiap usaha untuk 

menyelamatkan manusia dan bumi yang kita tinggali ini, haruslah memperhatikan 

sifat tersebut.94  

 Ketika anda suka pada harimau dan ingin berbuat sesuatu untuk 

menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Lalu, anda bisa pergi ke kota dan 

bertanya pada orang-orang yang anda temui berapa banyak di antara mereka yang 

bersedia ikut membayar supaya habitat harimau dapat diselamatkan. Hampir semua 

orang bersedia memberi satu krone untuk harimau tanpa pikir Panjang, ada yang 

bersedia memberi sepuluh kroner, bahkan beberapa bersedia memberikan serratus 

kroner untuk dana harimau. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan adanya satu 

dua orang investor kelas kakap penyuka harimau bersedia mendonasikan satu juta 

dolar euro untuk penyelamatan harimau. Kita bisa mendapatkan dukungan-

dukungan semacam ini dari seluruh penjuru dunia, uangnya bisa dikirimkan ke 

akun yang sudah ditentukan, sebutlah akun harimau misalnya, dan taruhlah ada 

beberapa juta orang yang secara berkala mengirimkan sejumlah uang ke akun 

tersebut, misalnya sekali dalam sebulan, karena tentu saja bisa menjadi semacam 

bapak asuh harimau, dan dengan cara ini beberapa miliar euro bahkan yuan bisa 

 
94Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h. 164. 
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terkumpul untuk sebuah program menjamin kelestarian harimau. Pada tahap 

pertama, manusia harus berinvestasi untuk menghentikan penangkapan dan 

perburuan illegal, dalam skenario terburuk manusia bisa mengarahkan sepasukan 

penjaga hutan untuk melaksanakan tindakan urgent ini. Namun, program 

pengerahan pasukan penjaga hutan ini hanyalah Langkah pertama, kemudian harus 

dibuatkan semacam koridor yang solid di setiap populasi harimau untuk mencegah 

perkawinan sedarah. Melestarikan harimau berarti sebuah rangkaian panjang 

pelestarian spesies tumbuhan dan hewan. Dengan demikian, bila harimau punah itu 

tanda bahwa alam sedang mengalami kerusakan.95  

Namun, kenapa kita hanya fokus pada satu spesies tertentu? Bagaimana 

dengan seluruh spesies lain yang juga terancam? Jawabannya bahwa setiap spesies 

juga harus mendapatkan akunnya sendiri-sendiri. Selain dana pelestarian harimau 

tentu juga harus ada 1.001 dana pelestarian lainnya.96 Namun, apakah orang-orang 

akan benar-benar peduli dengan alam? kita hidup bersama dalam sebuah planet. 

Ada terlalu banyak kebebasan di dunia ini, terlalu banyak hak bagi setiap individu, 

terlalu banyak daya beli bagi si kaya, terlalu banyak drum minyak dan mesin jet 

untuk dipakai oleh orang-orang paling kaya, dan terlalu sedikit tanggung jawab atas 

sumber daya alam. Lihatlah apa yang ditulis di koran-koran dan majalah tentang 

olahraga dan perjudian, restoran dan anggur, mobil dan kapal cruise, telepon seluler 

dan computer, berkebun dan interior, masak dan olahraga, obat-obatan dan 

 
95Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h. 166. 

96Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung:Mizan Media 

Utama, 2014), h.168. 



54 
 

 
 

penyakit, kesehatan dan kecanduan, seks dan gaya hidup. Manusia telah 

menjauhkan diri dari alam tempat kita hidup dan mengabaikan seluruh eksistensi. 

Manusia hanya perlu menggeser sebagian dari fokus orang-orang untuk peduli ke 

lingkungan hidup dan sejumlah spesies flora dan fauna yang saat ini terancam 

kerusakan. Satu persyaratan untuk semua itu ialah adanya sebuah katalog yang 

dilengkapi dengan akun untuk sertiap spesies flora dan fauna yang terancam 

kepunahan, sebuah daftar yang dapat diakses dengan mudah di internet.97  

Lalu, apakah ada alasan untuk percaya bahwa penduduk dunia mau ikut 

serta dalam permainan besar semacam ini untuk kepentingan flora dan fauna dunia? 

jawabannya adalah, bila kita bisa menghabiskan istirahat makan siang atau pada 

malam hari untuk membicarakan hal mengenai sepak bola atau selebriti, maka 

bukan tidak mungkin dalam kondisi tertentu orang bisa peduli untuk tahu berapa 

banyak lagi singa yang masih hidup di dunia ini atau flora dan fauna lainnya.98 

Sejauh ini Anna mulai mengerti, namun ada hal yang Anna pertanyakan, hal ini 

dapat dilihat pada bagian XXVI halaman 179: 

Anna: “Namun, apa yang harus dilakukan dengan perubahan iklim? 

Bukankah pemanasan global telah menjadi salah satu ancaman paling serius 

atas jutaan jenis flora dan fauna?” 

Jonas: “Itu memang benar, dan oleh karena itu kita harus menetapkan bahwa 

tiga puluh lima persen dari seluruh uang yang disumbangkan ke 1001 dana 

itu akan disalurkan ke pembuatan kincir angin, energi matahari, penelitian 

sumber energi alternatif seperti energi fusi dan yang terutama ialah usaha 

untuk mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca. Dalam jangka Panjang 

tidaklah berguna kalau kita terus mengusik rasa bersalah tiap-tiap individu, 

jika kita memasukkan unsur sifat dasar manusia, mereka tidaklah bisa 

 
97Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung:Mizan Media 

Utama,2014),h. 172-175. 

98Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung: Mizan Media 

Utama,2014), h.176. 
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digerakkan dengan cara itu, maka amatilah segala minat dan kegemaran 

yang berkaitan dengan flora dan fauna yang telah berkembang. Aku bisa 

membayangkan mesin-mesin otomat hijau yang dipasang di tempat-tempat 

orang biasa berkumpul, juga di seluruh penjuru dunia. kita bisa 

memasukkan kode spesies yang mau kita bantu yaitu berupa angka 0001 

sampai 1001, kemudian video berkualitas tentang spesies tersebut 

ditampilkan di layer kecilnya”.99 

 

Anna mulai mengerti kemana arah pembicaraan Jonas dan menganggap 

bahwa ini ide yang luar biasa. Dalam hal ini, pelestarian alam yang dilakukan dalam 

novel Dunia Anna yaitu: 

a. Melakukan penggalangan dana melalui mesin otomat hijau untuk 

menyelamatkan flora dan fauna. 

b. Melakukan pelestarian flora dan fauna seperti pengembangbiakan rantai 

makanan, seperti dalam penyelamatan kutu daun tentu harus 

menyelamatkan daaunnya terlebih dahulu karena semua unsur itu terkait. 

c. Pembuatan kincir angin, energi matahari, serta melakukan penelitian 

sumber energi alternatif seperti energi fusi yang merupakan usaha untuk 

mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca. 

Dibandingkan dengan mengumpulkan orang-orang masuk ke dalam 

organisasi lingkungan, akan lebih mudah jika membuat mesin otomat hijau untuk 

menyelamatkan flora dan fauna dari kepunahan. Dan di tahun 2082, dalam mimpi 

Anna hal inipun terjadi. Nova yang ada pada zaman itu mendapati sebuah mesin 

otomat hijau untuk menyelamatkan spesies apa yang ingin diselamatkan. Ketika 

Nova memilih tanaman dan hewan apa yang akan dipasang sebagai taruhan, akan 

 
99Jostein Gaarder, Dunia Anna, Bagian XXVI Gamification, (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2014), h.179. 
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muncul sebuah video di layar. Namun, sebelum video itu bisa dijalankan, dia harus 

terlebih dahulu membayar sedikit uang taruhan untuk menyelamatkan spesies 

bagian dari alam. Pada saat dia menatap layar dan memasang taruhan, orang-orang 

mulai memenuhi kota. Banyak orang yang ingin mencoba mesin-mesin otomat 

hijau itu, orang-orang saling bercakap dengan penuh semangat dan berdiskusi 

dengan penuh sukacita. 

B. Konsep Teologi Lingkungan Terhadap Pelestarian Alam 

Kondisi lingkungan alam yang terus menerus mengalami degradasi sebagai 

dampak kerusakan secara terus menerus mengancam keselamatan manusia seperti 

adanya bencana longsor, banjir, menurunnya debit air, dan bencana alam lain.100 

Selain berdampak pada manusia, juga berdampak pada lingkungan alam lainnya 

seperti berkurangnya keragaman hayati, punahnya habitat satwa, hilangnya 

kesuburan tanah dan rusaknya siklus hidrologi serta menimbulkan pemanasan 

global. Namun, tidak dapat disanggah bahwa kerusakan lingkungan juga terjadi 

karena ulah manusia sendiri, dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber-sumber alam yang cenderung bersifat ekspotatif dan deskruktif. Mereka 

melakukan banyak kegiatan yang merusak lingkungan dengan alasan untuk 

memperbaiki lingkungan, namun malah sebaliknya.  

Telah dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala 

berfirman: 

 
100Kalis Stevanus, "PelestarianAlam Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan", Kurios, 

2019, h.95. 
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دُوْا فِى الََّْرْضى   نَ وَلََّ تُ فْسى هَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّطَمَعًاُۗ اىنَّ رَحََْتَ اللَّرٰى قَرىيْبٌ مرى بَ عْدَ اىصْلََحى
نىيَْْ   الْمُحْسى

Terjemahnya: 

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 

rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.101 

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat ini mengenai larangan pelampauan 

batas dalam merusak bumi, kerusakan yang terjadi merupakan bentuk pelampauan 

batas. Alam ini telah diciptakan oleh Allah swt. dalam keadaan baik, tertata dan 

memenuhi kebutuhan makhluknya.102 Larangan kerusakan yang diperbuat di bumi 

jelas diatur dalam alqur’an, namun faktanya kita melihat alam ini hampir semuanya 

mengalami kerusakan.  

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi oleh manusia saat ini merupakan 

hasil dari pengelolaan lingkungan yang tidak didasarkan pada kesadaran etika, 

moral, dan spiritual religius yang bertanggung jawab. Kesadaran akan adanya 

kehidupan yang dimungkinkan oleh ketersediaan sumber daya alam sebagai ciptaan 

Tuhan, pada kenyataannya telah terkikis oleh egoisme manusia yang tanpa belas 

kasihan mengeksploitasi lingkungan. Tanpa sadar, manusia telah melakukan 

ketidakadilan yang serius, mengabaikan tanggung jawab mereka untuk bersikap 

adil terhadap alam sebagai ciptaan Allah yang lainnya.  

 
101Kementrian agama Republik Indonesia, al-Fath Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah 

(Tangerang Selatan: Al-Fatih), h.157. 

102M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 5, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002), 

h.124. 



58 
 

 
 

Keangkuhan manusia ketika dengan sadar mengeksploitasi, memanipulasi 

dan merusak alam hanya untuk kepentingan sendiri dengan tidak merasa malu dan 

bersalah sedikitpun. Manusia memang diberi kuasa oleh tuhan untuk memanfaatkan 

alam, namun seiring dengan pemanfaatan itu, manusia juga harus menghargai alam 

sebagai subjek yang memiliki hakikat hidup sama seperti manusia itu sendiri. Selain 

dalam alqur’an, dalam kitab injil juga menjelaskan dalam Kejadian 1:11, 12, 24, 

26, dan 28, terdapat penegasan secara scripturalistik bahwa manusia memiliki 

tanggung jawab penguasaan atas alam dan bumi. Terdapat tiga kesimpulan yang 

dapat diambil dari ayat-ayat Alkitab ini.103 Pertama, Allah memberikan kekuasaan 

atas bumi kepada manusia. Sejak awal, manusia telah dianugerahi dengan keunikan 

ganda sebagai gambar Allah, dengan kualitas rasional, moral, sosial, dan spiritual 

yang memungkinkan mereka mengenal Allah. Selain itu, manusia juga diberikan 

kekuasaan atas bumi dan semua makhluknya. Kekuasaan unik manusia atas bumi 

merupakan hubungan yang unik dengan Allah. 

Kedua, kekuasaan atas bumi bersifat kooperatif, yang berarti manusia tidak 

menciptakan, tetapi bekerja sama dengan proses alamiah. Ketiga, dominasi manusia 

atas bumi adalah pemberian, sehingga menjadi suatu dominasi yang bertanggung 

jawab. Artinya, manusia menguasai bumi bukan karena hak manusia, tetapi 

berdasarkan perintah Allah. Bumi ini dimiliki oleh manusia bukan karena manusia 

menciptakannya, melainkan karena penciptanya telah mempercayakan alamnya 

 
103Bernike Sihombing, "Studi Penciptaan Kitab Injil Kejadian 1:1-31", Kurios, 1.1 

(2018), h.78. 
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kepada manusia.104 Krisis lingkungan hidup merupakan gambaran krisis spiritual 

paling dalam yang melanda umat manusia akibat dari pendewaaan humanisme yang 

memutlakkan manusia terhadap alam sehingga terjadi perusakan alam yang 

mengatasnamakan hak prioritas manusia.105 

Teologi lingkungan merupakan kajian yang dimana menyelaraskan kaitan 

antara manusia, alam dan tuhan, serta bagaimana menghadirkan tuhan dalam 

melakukan pelestarian alam. Jika teologi berpusat pada kajian relasi Allah dengan 

manusia, maka berteologi dalam konteks ekologis yakni bagaimana hubungan 

timbal balik antara tuhan dan manusia bisa terjalin.106 Teologi lingkungan hadir 

dalam memberikan solusi dalam pelestarian alam, dasar pemahaman teologi 

lingkungan adalah kesadaran bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata masalah 

yang bersifat sekuler namun juga problem keagamaan terutama posisi manusia 

ataupun relasi dan tanggung jawab manusia yang berkaitan dengan bumi ini.  

Tuhan, manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, selaras dan seimbang. Jika salah satu kutub tidak sejalan, maka akan 

terjadi kepincangan. Memisahkan tuhan akan menyebabkan sekulerisme yang 

mengeksploitasi alam dan berujung pada krisis lingkungan, dan menghilangkan 

alam akan menjadikan manusia miskin pengetahuan dan miskin peradaban. 

Ketidakpedulian manusia terhadap nilai-nilai spiritual, etika, dan estetika alam 

 
104Martius Ngabalin, Tinjauan Teologi terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup, 

Caraka: Jurnal Teologi Biblika , 2020, h.126. 

105Achmad Cholil Zuhdi, ‘Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an’, 

Mutawatir, 2.2 (2015), h.141. 

106Muhaemin Latif, Membumikan Teologi Lingkungan: Sebuah Mitigasi Krisis Ekologi 

(Gowa, 2024),h.8. 
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dianggap berkontribusi pada memburuknya krisis lingkungan global. 

Perkembangan pemikiran saat ini menunjukkan bahwa sumber utama bencana 

lingkungan terletak pada sikap, nilai, persepsi, dan pandangan dunia dasar yang kita 

anut dalam memahami lingkungan alam, terutama dalam masyarakat global yang 

didominasi oleh teknologi dan industrialisasi.107 

Istilah teologi lingkungan atau kerap disebut eko-teologi mulai tersebar 

setelah Lynn white berkesimpulan bahwa manusia dalam memandang lingkungan 

menggunakan pandangan antroposentris yang menyebabkan terjadinya krisis 

ekologi. Perintah dalam mendominasi alam mengakibatkan munculnya pendekatan 

terhadap alam yang bersifat instrumental, bukan menghormati, dan inilah yang 

menjadi sumber utama berkembangnya sains dan teknologi yang merusak 

lingkungan. Beberapa manusia salah menafsrikan tugasnya dalam merawat bumi, 

karena merasa mereka bagian dari pada alam ini, sehingga mereka bebas dalam 

menguasai alam. Sehingga Lynn white berpendapat agar meninggalkan paham 

monoteisme dan berpaling menuju panteisme, Dimana paham panteisme ini adalah 

keyakinan bahwa alam semesta merupakan manifestasi dari tuhan, atau bahwa 

segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tuhan. Selain itu, dalam agama 

Konfusianisme manusia dipandang sebagai satu kesatuan antara lingkungan, 

masyarakat, dan cosmic. Dalam hal ini, manusia harus mampu berpartisipasi dalam 

hubungan tersebut. Ajaran Konfusianisme menegaskan agar manusia menjaga daan 

melestarikan alam karena ia berada dalam lingkaran tersebut, berbeda dengan 

 
107Frederikus Fios, ‘Menjadi Manusia Spiritual-Ekologis Di Tengah Krisis Lingkungan - 

Sebuah Review’, Jurnal Sosial Humaniora, 12.1 (2019), h.40. 
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antroposentris yang dimana manusia sebagai penakluk alam, dalam hal ini ajaran 

Konfusianisme menegaskan agar manusia bisa Bersatu dengan alam atau disebut 

antropocosmic.108 Sayyed Hossein Nasr juga menegaskan pentingnya perumusan 

kembali hubungan manusia, alam dan tuhan yang harmonis berdasarkan 

spiritualitas. Nilai-nilai agama dan moral sangat diperlukan untuk merawat 

keseimbangan dan keberlanjutan bumi.109 Keberlangsungan hidup manusia yang 

memiliki hubungan langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya akan terus 

menerus melakukan hubungan timbal balik, sehingga manusia sebagai makhluk 

yang diberikan kelebihan berupa akal sehingga akan terus menerus 

mengembangkan alam sebagai bekal yang diberikan tuhan kepada manusia untuk 

memenuhi kebutuhaan manusia. 

Cara pandang masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan 

perilaku mereka terhadap alam dan lingkungannya. Timbulnya masalah-masalah 

lingkungan disebabkan oleh cara pandang yang menempatkan kepentingannya 

sebagai pusat dari segalanya dalam alam semesta. Oleh karenanya, teologi 

lingkungan hadir dalam memberikan solusi dalam pelestarian alam yaitu dengan 

cara mengubah pandangan manusia terhadap alam, yakni manusia harus melihat 

alam sebagai manifestasi dari tuhan atau bahwa alam ini merupakan satu kesatuan 

dari tubuhnya sehingga tidak tega melakukan perusakan. 

 
108Muhaemin Latif, Membumikan Teologi Lingkungan: Sebuah Mitigasi Krisis Ekologi, 

2024, h.10. 

109Abdul Quddus, ‘Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan’, 

Jurnal Studi Keislaman, 16 (2012), h.313. 
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Dalam novel Dunia Anna, bentuk pelestarian alam yang dilakukan akan 

memberi dampak yang baik bagi manusia terlebih jika dikaitkan mereka 

menerapkan konsep teologi lingkungan dalam melestarikan alam. Seperti halnya 

melakukan pelestarian flora dan fauna serta melakukan usaha untuk mengurangi 

pelepasan gas-gas rumah kaca. Ketika manusia menyadari bahwa flora dan fauna 

juga merupakan satu kesatuan dari mereka dan merupakan manifestasi dari tuhan, 

mereka tentu akan menjaga dan merawatnya sebagaimana mereka menjaga dan 

merawat diri mereka sendiri. Atau ketika mereka melakukan pengurangan gas-gas 

rumah kaca, tentunya akan berdampak baik bagi mereka karena menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada uraian yang ada pada bab sebelumnya, maka peneliti dalam penelitian 

ini akhirnya mampu menggambarkan beberapa hal yang oleh peneliti dapat 

dijadikan sebagai kesimpulan. 

Pertama, pembahasan mengenai pelestarian alam bisa di dapatkan dimana 

saja, termasuk dalam novel. Pelestarian alam harus terus dilakukan agar 

kedepannya bumi bisa terus ditinggali sebgaaimana mestinya, generasi selanjutnya 

juga bisa merasakan keindahan yang bisa kita rasakan saat ini. Anna dalam novel 

Dunia Anna bersama dengan Jonas telah berhasil dalam melestarikan alam bukan 

dengan cara membentuk organisasi lingkungan. Pertama-tama Anna bersama 

dengan Jonas membuat akun di setiap flora dan fauna yang ingin diselamatkan agar 

tidak mengalami kepunahan dengan membuat mesin otomat hijau. Dalam mesin 

itu, sebelum ditampilkan hewan ataupun tumbuhan yang ingin diselamatkan, 

terlebih dahulu ditampilkan potongan video dan sebelum itu, kita diharuskan 

membayar. Dana dari hasil pembayaran itu akan digunakan untuk merawat kembali 

flora dan fauna, dan 35% dari dana tersebut juga akan disalurkan ke pembuatan 

kincir angin , energi matahari, dan mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca. 

Untuk mendapatkan perhatian manusia agar lebih peduli dengan lingkungan 

yaitu dengan mengalihkan sedikit perhatian mereka dari hiruk piruk kehidupannya. 

Dari kehidupan yang dipenuhi dalam bidang seni, olahraga, gossip dan lainnya, 
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kemudian perhatian itu akan dialihkan ke masalah dunia, lingkungan hidup dan 

sejumlah spesies flora dan fauna yang saat ini terancam punah. 

Kedua, dalam melestarikan alam hubungan manusia, alam dengan tuhan 

juga harus berinteraksi satu sama lain. Teologi lingkungan hadir dalam memberikan 

solusi terkait permasalahan tersebut, mengubah cara pandang masyarakat dalam 

melihat dunia. Manusia seharusnya menempatkan dunia ini sebagai manifestasi dari 

tuhan agar mereka lebih takut untuk melakukan perusakan. Selama ini, manusia 

menempatkan dirinya sebagai penguasa alam sehingga bebas dalam melakukan 

kerusakan alam, sifat egoism mempengaruhi mereka dalam terus merusak alam. 

Permasalahan lingkungan bukan hanya masalah sekuler, namun juga masalah 

keagamaan dimana manusia menempatkan posisi mereka sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas ala mini yang diamanahkan oleh tuhan. 

B. Implikasi 

Penelitian mengenai pelestarian alam dalam pandangan teologi lingkungan 

tentunya bukanlah sebuah penelitian yang baru, sehingga untuk meneliti mengenai 

pelestarian alam membutuhkan sesuatu yang lebih segar sehingga mampu 

memberikan wacana baru dalam lingkup masyarakat intelektual. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian ini. 

Pertama, ketika membahas pelestarian alam tidak terlepas dari manusia itu 

sendiri, sebab yang memiliki peran dalam melestarikan alam adalah tugas utama 

dari manusia. Sehingga, sifat tamak atau egois yang adad lama diri manusia harus 

dihilangkan. Penempatan tuhan dalam melakukan aktivitas manusia juga menjadi 

sangat penting, sebab telah diketahui bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di 
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bumi ini untuk memperbaiki ala mini, bukan sebaliknya. Sehingga penanaman 

moral, etika dan nilai spiritualitas dalam diri manusia harus ditanamkan. 

Kedua, jika dilihat dari konteks realitas saat ini, manusia disibukkan oleh 

beberapa hal, dan manusia yang masih memiliki kesadaran penuh dalam 

menjalankan tugasnya untuk memelihara alam, disarankan untuk membantu 

masyarakat lainnya untuk mengubah pola fikir mereka. 

Ketiga, bagi peneliti yang akan datang, yang ingin meneliti pelestarian alam 

ataupun teologi lingkungan bisa memilih banyak alternatif yang belum banyak 

diteliti, bisa melalui tokoh yang memiliki ide-ide yang cerdas bahkan kritis 

sehingga mampu menyelami keilmuan yang belum disentuh oleh banyak orang 

ataupun buku bahkan novel yang menjadi kegemaran kebanyakan orang saat ini. 

Terima kasih. 
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