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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
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 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 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 vokal bahasa Indonesia,  terdiri  dari  

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Voka l  

t ungga l  d a l am b ahasa  A rab  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 harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 
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Apabila pada kata yang terahir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system 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 

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 
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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 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 156 atau QS Ar-Ra’d/13: 11 
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ABSTRAK 

Nama : Ummu Kaldzum Bahri 

NIM : 30100119008 

Judul : Nilai Teologi dalam Novel “Amor Fati, Ayyara!” 

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji nilai-nilai teologi yang termuat 
dalam novel Amor Fati, Ayyara!. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini 
yaitu: 1) Sinopsis novel Amor Fati, Ayyyara!, 2) Karakter tokoh-tokoh yang 
diceritakan dalam novel Amor Fati, Ayyara!, dan 3) nilai-nilai teologi yang 
terkandung dalam cerita dan karakter tokoh pada novel Amor Fati, Ayyara!. 

Penelitian yang tergolong sebagai penelitian library research ini 
diselesaikan penulis dengan menggunakan metode pendekatan teologi. Data-data 
penelitian dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis berbagai literatur yang 
memuat pemikiran terkait aliran-aliran teologi Islam yang relevan dengan 
penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif-kualitatif 
dan content analysis. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) novel Amor Fati, Ayyara! bercerita 
tentang bagaimana seorang anak gadis menghadapi berbagai masalah yang datang 
secara bertubi-tubi, namun pada usianya yang terbilang sangat muda, ia mampu 
menerima segala suratan takdir dengan lapang. Hal itu ia dapatkan dan pelajari dari 
surat-surat misterius yang berisi kalimat-kalimat bijak penuh renungan yang selalu 
pas dengan suasana hatinya, 2) novel Amor Fati, Ayyara! menceritakan beberapa 
tokoh dengan sifat, watak dan karakter yang berbeda-beda yang mampu menjadikan 
cerita dalam novel menjadi sempurna, dan tidak dominan. Di dalam novel termuat 
karakter yang bernilai teologis, yaitu sabar, ikhlas, tanggung jawab dan ridha yang 
mampu mempresentasikan tema yang diusung pengarang dari novel tersebut, 3) 
dalam novel Amor Fati, Ayyara! terdapat bentuk nilai dari beberapa teologi yang 
terkait dengan perbuatan dan takdir manusia. Jabariyah mengambil posisi yang 
digambarkan melalui adanya sikap fatalistik yang digambarkan dalam novel,  
Qadariyah yang sejalan dengan Mu’tazilah disampaikan bahwa setiap manusia 
memiliki kehendak bebas yang dapat menentukan sikap dan jalan hidupnya sendiri. 
Sementara Asy’ariyah yang menjadi jalan tengah antara kedua aliran tersebut juga 
tersampaikan dalam Novel. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: untuk penelitian selanjutnya yang 
hendak menjadikan novel sebagai objek penelitian, diharapkan memilih hal baru 
yang masih belum banyak dikaji dalam novel, sehingga mampu memberikan 
penjelasan bahwa novel tidak hanya dianggap sebatas menjadi pengisi waktu luang, 
melainkan mengandung banyak nilai dan pelajaran yang berkenaan dengan 
problematika kehidupan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Novel adalah suatu karya sastra yang lahir dari pergulatan pengalaman 

pengarangnya, dimana hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam karya dan 

dipandang sebagai ungkapan dari pikiran dan pengalaman diri penulis tersebut.1 

Novel sebagai hasil karya imajinasi menceritakan atau menggambarkan fenomena 

kehidupan seseorang, entah itu terkait masalah moral atau bahkan masalah asmara 

dari tokoh dalam novel tersebut. 

Eksistensi novel tidak pernah kekurangan peminatnya. Karya sastra tersebut 

menjadi bahan bacaan yang mudah ditemui dengan segala daya tariknya, mulai dari 

ceritanya yang menarik hingga kesan dan pesan yang penuh emosional yang 

termuat didalamnya. 

Namun, ada banyak yang berpendapat dan memandang novel ini hanya 

sebagai bacaan yang bersifat fantasi di sela-sela kesibukan yang tidak mempunyai 

keterkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Padahal perlu dipahami bahwa 

sekalipun sekalipun novel tersebut bersifat khayalan, tapi realitanya novel ini dapat 

memberikan faedah dan pelajaran, entah itu dalam nilai moral, nilai teologis, atau 

ilmu pengetahuan yang lain. Dengan fiksi ini, para penulis atau pengarang 

memasukkan nilai-nilai yang bermakna, baik itu secara tersurat maupun tersirat. 

Oleh karena itu, secara tidak langsung, novel mampu menjelma sebagai guru untuk 

para pembaca. Nilai apapun yang terkandung didalamnya, akan terserap kedalam 

pemikiran pembacanya. 

 

1 Citra Salda Yanti, “Religiusitas Islam dalam Novel Ratu yang Bersujud Karya Amrizal 

Mochamad Mahdavi”, Jurnal Humanika 3 no. 15, 2015, h. 3. 
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Novel ayat-ayat cinta adalah sebuah novel terlaris pada tahun 2000an, yang 

bahkan diadaptasi menjadi sebuah film yang sukses. Novel ini mengangkat tema 

percintaan bernuansa islami, yang menggunakan latar belakang daerah sekitar 

Timur Tengah. Novel karya Habiburrahman El Shirazy ini mengandung banyak 

pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya.  

Novel Amor Fati, Ayyara! bercerita mengenai seorang anak gadis berumur 

14 tahun bernama Ayyara Maheswari. Ayyara yang memiliki kekurangan, dimana 

kaki kirinya menggunakan kaki palsu berbahan besi membuatnya menjadi bahan 

olok-olokan hingga dijuluki sebagai Si kaki besi oleh teman-temannya. Ayyara 

dengan usianya yang masih tergolong sangat muda harus mengalami banyak 

cobaan hidup. Namun, banyak pelajaran dan nasihat-nasihat hidup yang ia dapatkan 

dari surat-surat misterius yang selalu ia temukan dalam kotak pos depan rumahnya. 

Pembelajaran dalam surat-surat tersebut membuat Ayyara dengan kecacatan dan 

segala penderitaan yang ia dapatkan  menjadi seorang anak yang tangguh menerima 

segala cobaan dan mencintai takdirnya tersebut. 

“Kakiku ini, akan menjadi kekuatanku. Aku akan memilih makna untuk 
penderitaan ini; dan aku mencintai penderitaanku”.2 

Sikap tangguh dan penerimaan terhadap musibah yang dimiliki oleh Ayyara 

sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:156 

ع وْن ۗ  ا نَّآ ا ل يْه  رٰج  ه  و  ا ا نَّا لِلّ  يْب ةٌ ۗ ق ال وْٓ ص  اب تهْ مْ مُّ يْن  ا ذ آ ا ص   ا لَّذ 

Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 
“inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan 
kepada-Nyalah kami akan kembali)”.3 

 
2 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 

2021), h. 46. 

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Dinamika Cahaya 

Pustaka, 2014), h. 24. 
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Quraish Shihab menafsirkan kalimat Kami milik Allah, bahwa yang menjadi 

milik-Nya yaitu kami semua yang merupakan ciptaan-Nya, jadi Allah melakukan 

apa yang berdasarkan dengan apa yang dikehendaki-Nya. Namun, Allah yang Maha 

Bijaksana, semua tindakan-Nya tentu baik dan benar, serta pasti ada hikmah di balik 

cobaan dan musibah tersebut. Bersama dengan itu, kami akan kembali kepada-Nya, 

berarti bahwa saat bertemu kelak, pasti itu akan menjadi pertemuan dengan kasih 

sayang-Nya.4 

Paham teologi, menyikapi suatu permasalahan seperti di atas terdapat 

perbedaan. Ada yang menerima apa adanya, yaitu Jabariyah dan ada juga yang 

berusaha mencari solusi, yaitu Qadariyah. Jabariyah merupakan suatu aliran teologi 

yang bersandar pada pemahaman dimana posisi manusia tidak memiliki 

kemerdekaan atas penentuan kehendak dan perbuatannya.5 Artinya, manusia pada 

aliran teologi ini, terikat bukan atas kehendak dan kemauannya, tapi terikat pada 

kehendak mutlak Tuhan.6 Jadi, segala sesuatu yang terjadi pada manusia 

merupakan kehendak dari Tuhan. 

Sebaliknya, Qadariyah merupakan suatu aliran teologi yang berpendapat 

bahwa manusia memiliki keleluasaan dalam penentuan perbuatan dan perjalanan 

hidupnya.7 Dengan kata lain, manusia bebas untuk berbuat, jika manusia ingin 

melakukan suatu perbuatan, maka terjadilah perbuatan itu, bila manusia tersesat 

dalam perbuatan maksiat, artinya itu terjadi atas kehendak dan usahanya sendiri.8 

 
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438. 

5 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa  dan Perbandingan, (Cet. 

V; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 31. 

6 M. Yunan Yusuf, Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: dari Khawarij ke Buya Hamka 

hingga Hasan Hanafi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 64. 

7 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan, h. 31. 

8 Ris’an Rusli, Teologi Islam: Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-tokohnya, (Jakarta: 

Kencana, 2015), h. 47. 
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Jadi, segala sesuatu yang terjadi ini merupakan usaha dan kehendak dari manusia 

itu sendiri. 

Dengan demikian, peneliti hendak mengangkat novel Amor Fati, Ayyara! 

karya dari Muhammad Andi Firmansyah sebagai objek penelitian untuk kemudian 

dikaji nilai teologi yang terkandung didalamnya dengan menggunakan pisau analisa 

teologi Islam yang terkhusus pada pengkajian tentang perbuatan dan takdir manusia 

dengan mengangkat judul Nilai Teologi dalam Novel “Amor Fati, Ayyara!”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dilakukan untuk membatasi dan menegaskan masalah 

apa yang akan diteliti, supaya bisa memudahkan penulis dalam pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data tersebut berdasarkan dengan sasaran yang sudah 

ditetapkan. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, yang kemudian ditarik 

sebagai rumusan masalah yang akan dikaji pada riset ini ialah: 

1. Bagaimana sinopsis novel “Amor Fati, Ayyara!”? 

2. Bagaimana karakter tokoh dalam novel “Amor Fati, Ayyara!”? 

3. Bagaimana bentuk nilai teologi dalam novel “Amor Fati, Ayyara!”? 

C. Pengertian Judul 

Berdasarkan judul penelitian yang tersusun atas beberapa kata, maka  

sebagai langkah awal, untuk menghindari kekeliruan, perlu dilakukan penegasan 

istilah-istilah yang ada pada judul tersebut. 

1. Nilai 

Dalam KBBI, nilai berarti harga, kepandaian, banyak sedikitnya isi, kadar 

dan bersifat penting atau bermanfaat untuk kemanusiaan.9 Nilai merupakan mutu 

 
9 Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h 570.  
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dari sesuatu hal yang membuat hal tersebut dapat didambakan, bermanfaat, serta 

menjadi objek kepentingan. Nilai yang dalam bahasa latin, vale’re berarti 

bermanfaat, mampu, berlaku, sampai nilai ini menjadi sesuatu yang dianggap baik 

atau benar sesuai kepercayaan sekelompok orang.10 

2. Teologi 

Teologi adalah sebuah istilah dari bahasa Yunani theologia, tersusun atas 

dua kata, theos artinya Tuhan serta logia atau logos artinya ilmu.11 Teologi bisa 

dipahami sebagai sesuatu yang mengarah pada hubungan keilahian dengan 

manusia. Teologi juga disebut ilmu yang membahas dan berbicara tentang hakikat 

Tuhan dalam berbagai aspek dan hubungan-Nya dengan alam. Maka dari itu, 

teologi diartikan dan dipahami sebagai wacana atau pembincangan mengenai 

Tuhan.12 

Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan-Nya dijadikan pokok 

pembahasan dalam teologi.13 Teologi ini juga disebut dalam istilah bahasa Arab 

yaitu, ilmu kalam dan ilmu ushuluddin.14 Dalam penelitian ini, akan berfokus pada 

pembahasan terkait prinsip atau ajaran-ajaran teologi yang terkait dengan perbuatan 

dan takdir manusia. 

3. Novel Amor Fati, Ayyara! 

Amor Fati, Ayyara! merupakan sebuah novel pengembangan diri yang 

disajikan dalam bentuk cerita fiksi. Novel ini lahir dari ketertarikan penulis pada 

salah satu konsep pemikiran Nietzche yang dikenal dengan istilah amor fati. Ia 

 
10 Muhammad Firwan, “Nilai Moral dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasrey 

Basral”, Jurnal Bahasa dan Sastra 2, no. 2 (2017), h. 51. 

11 Nico Syukur Dister, “Pengantar Teologi” (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 17. 

12 M.Baharudin, Paham Mu’tazilah di Indonesia dan Implikasinya pada Perkembangan 

Pemikiran Teologi Islam (Falsafah Kalam), (Bandar Lampung: PUSIKAMLA, 2012), h. 1. 

13 Hamzah Ya’qub, Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan Wahyu, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1991), h. 10. 

14 Amsal Bakhtiar, “Filsafat Agama 1”, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16. 
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tertarik untuk mengangkat konsep pemikiran tersebut dan menyajikannya dalam 

bentuk karya sastra yang bersifat fiksi. Novel ini menceritakan mengenai seorang 

anak perempuan yang berusia 14 tahun serta berbagai permasalahan dan 

penderitaan hidupnya. 

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana nilai teologi  

yang terkandung dalam novel “Amor Fati, Ayyara!” karya Muhammad Andi 

Firmansyah.  

D. Kajian Pustaka 

Pertama, skripsi “Nilai-nilai Teologis dalam Novel Bidadari Bermata 

Bening Karya Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya dengan Masyarakat 

Postmodern” yang ditulis oleh Taufik Hidayat.15 Penelitian ini menguraikan nilai 

teologis apa saja yang ada di dalam novel Bidadari Bermata Bening serta 

keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat postmodern. Riset yang dilakukan ini 

adalah riset kepustakaan yang bersifat kualitatif-deskriptif. Peneliti dapat 

memperoleh dan menyelesaikan penelitiannya dengan menggunakan cara kerja 

interpretasi dan analisis isi dalam proses analisis data, serta metode deduktif untuk 

pengambilan keputusan. 

Kedua, skripsi tentang “Kajian Teologis dalam Novel Tuhan Maha Asyik 

karya Sujiwo Tedjo dan M. Nursamad Kamba” yang ditulis oleh Ferry.16 Dalam 

penelitian ini, peneliti fokus untuk menelaah dan menangkap makna teologis yang 

diceritakan pada novel Tuhan Maha Asyik, yang kemudian dihubungkan dengan 

kondisi sosial dan latar belakang psikologis pengarang novel tersebut. Penelitian 

 
15 Taufik Hidayat, “Nilai-nilai Teologis dalam Novel Bidadari Bermata Bening Karya 

Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya dengan Masayarakat Postmodern”, Skripsi 

(Lampung: Aqidah dan Filsafat Islam, 2020). 

16 Ferry, “Kajian Teologis dalam Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tedjo dan M. 

Nursamad Kamba”, Skripsi (Kudus: Aqidah dan Filsafat Islam, 2020). 
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yang bersifat kepustakaan ini memanfaatkan pendekatan hermeneutik dalam 

menjawab rumusan masalahnya. 

Ketiga, skripsi tentang “Perbandingan Nilai-nilai Teologi dalam Prosa Sang 

Nabi Karya Khalil Gibran dan Novel Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman El-

Shirazy” yang ditulis oleh Rezaldi Muhammad Pamungkas.17 Dalam penelitian 

kepustakaan ini, peneliti melakukan studi perbandingan atas dua novel untuk dikaji 

nilai teologi yang ada didalamnya kemudian  menganalisis corak pemikiran dalam 

kedua novel tersebut. Penelitian ini mengolah dan menganalisis data dengan 

menerapkan cara kerja deskriptif, hermeneutika serta metode komparasi, lalu 

menarik kesimpulan dengan metode deduksi. 

Keempat, skripsi tentang “Nilai-nilai Tasawuf dalam Novel Ayat-ayat Cinta 

Karya Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya dalam Pengembangan Akhlak 

Al Karimah” yang ditulis Nesia Mu’asyara.18 Riset ini adalah sebuah library riset 

yang mengkaji nilai-nilai tasawuf yang terkandung pada novel ayat-ayat cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. Riset ini dianalisis oleh Nesia Mu’asyara dengan 

metode deskriptif historis, content analysis dan interpretasi. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah sebuah library riset atau studi pustaka yang 

memprioritaskan buku-buku, jurnal, artikel atau media baca lainnya sebagai bahan 

referensi penelitian. Penelitian yang bersifat kepustakaan merupakan penelitian 

 

17 Rezaldi Muhammad Pamungkas, Perbandingan Nilai-nilai Teologi dalam Prosa Sang 

Nabi Karya Khalil Gibran dan Novel Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy, Skripsi 

(Lampung: Aqidag dan Filsafat Islam, 2019). 
18 Nesia Mu’asyara, “Nilai-nilai Tasawuf dalam Novel Ayat-ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya dalam Pengembangan Akhlak Al Karimah”, Skripsi 

(Lampung: Aqidah dan Filsafat Islam, 2017). 
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yang mengutamakan fasilitas perpustakaan sebagai cara dalam memperoleh data 

dan informasi penelitian. 

Penelitian studi pustaka selalu menggunakan metode yang bersifat 

deskriptif dan kualitatif.19 Penelitian kualitatif-deskriptif dilakukan dengan cara 

data dideskripsikan sesuai kenyataan sesungguhnya, berupa tulisan yang dianalisis 

dan ditafsirkan secara objektif, lalu dideskripsikan berdasarkan tujuan dari 

penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi yang berfokus pada 

pengkajian kehidupan manusia dengan Tuhan dan alam. Pendekatan teologi 

digunakan karena penelitian ini akan melihat bagaimana ajaran agama Islam 

berkaitan dengan sebuah novel yang merupakan hasil pemikiran dan karangan 

seseorang. 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama 

data primer dan yang kedua, data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu referensi utama yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian.20 Yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini ialah Novel 

Amor Fati, Ayyara! karya Muhammad Andi Firmansyah. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan referensi tambahan yang menjadi 

pendukung data primer penelitian.21 Yang menjadi referensi pendukung dan 

penunjang di dalam riset ini ialah semua bentuk literatur-literatur karya orang lain 

 

19 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda, 2011), h. 4. 

20 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 152. 

21 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h. 152. 
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yang relevan dengan riset, berupa buku-buku, jurnal, artikel atau bentuk karya 

ilmiah lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara dalam menghimpun atau 

mengumpulkan  data dan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat 

menjadi jawaban rumusan masalah.22 Teknik pengumpulan data ini merupakan 

langkah pertama pada sebuah penelitian. Pengetahuan tentang teknik ini penting, 

karena jika tidak, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai ukuran atau 

norma data yang sudah ditentukan.23 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dengan 

metode baca-simak-catat. Dalam riset ini, studi pustaka yang dimaksud ialah 

dengan membaca berulang kali novel yang menjadi objek penelitian, yaitu novel 

Amor Fati, Ayyara! Karya Muhammad Andi Firmansyah. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Selanjutnya, yang dilakukan setelah pengumpulan data ialah mengorganisir 

data, meliputi kegiatan pengaturan dan pengelompokan data, kemudian 

menganalisis data menggunakan metode deskriptif dan contents analysis. 

a. Deskriptif 

Metode deskriptif ialah sebuah analisis yang dilakukan dengan menyajikan 

data secara deskripsi sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Deskripsi berarti 

penyajian atau uraian yang jelas dan terperinci dalam kata-kata. 

 

 

 

22 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Cet. 

VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 138. 

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 308. 
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b. Content Analysis 

Content analysis adalah sebuah analisis yang bersifat analitik-logik yang 

digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang valid.24 Cara kerja metode ini 

berfokus pada pembahasan yang mendalam terhadap teks tertulis. Peneliti 

menggunakan metode ini untuk menangkap nilai dan makna teologis dalam novel 

Amor Fati, Ayyara!. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sinopsis novel “Amor Fati, Ayyara!” 

b. Untuk mengetahui karakter tokoh dalam novel “Amor Fati, Ayyara!” 

c. Untuk mengetahui bentuk nilai teologi dalam novel “Amor Fati, Ayyara!”. 

2. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya riset ini, dapat memberikan kegunaan baik 

dari segi teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoretis untuk 

para civitas akademika UIN Alauddin Makassar khususnya civitas program 

studi Aqidah dan Filsafat Islam. 

2) Menjadi pengetahuan bahwasanya yang menjadi media pendidikan bukan 

hanya dalam bentuk karya ilmiah, tetapi dapat berupa karya sastra seperti 

novel. 

3) Diharapkan mampu menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. 

 

 

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 210. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Menyajikan data berupa kajian teologis yang terdapat dalam novel Amor 

Fati, Ayyara! karya Muhammad Andi Firmansyah. 

2) Memberikan sumbangan pendekatan dalam mengurai makna teologi yang 

terdapat dalam sebuah karya sastra berupa novel. 

3) Diharapkan melalui hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman 

kepada para pembaca bahwa karya sastra terutama novel tidak terbatas 

pada adanya nilai estetis saja, yang walaupun bersifat fantasi atau fiktif, 

laik atau patut untuk dikaji melalui sudut pandang keilmuan agama 

terutama Islam. 
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BAB II 

TEOLOGI 

A. Sekilas tentang Teologi Islam 

Teologi, seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, membahas 

tentang dasar dari suatu agama. Dengan mempelajari ilmu ini, dapat memberikan 

seseorang keimanan atau kepercayaan dengan landasan kokoh serta tidak akan 

gampang terombang-ambing oleh perkembangan zaman. 

Terdengar aneh jika dikatakan bahwa sebagai agama, dalam Islam 

permasalahan yang muncul pertama kali adalah permasalahan politik, bukan 

ketuhanan. Namun, permasalahan inilah yang justru berkembang hingga menjadi 

persoalan teologi. 

Peristiwa yang disebabkan oleh masalah politik yang terjadi di kalangan 

kaum musliminlah yang melahirkan beberapa golongan dalam Islam. Terbunuhnya 

Usman adalah peristiwa yang merupakan pangkal permulaan larutnya perselisihan 

hingga peperangan di tengah umat muslim sendiri. Sejak itu muncullah pendapat-

pendapat dan penilaian yang berbeda-beda tentang peristiwa tersebut. Ada 

golongan yang mengatakan bahwa kebijaksanaan Utsman pada masa akhir 

jabatannya salah. Golongan lain berpendapat bahwa pembunuhan Utsman itu 

merupakan kejahatan yang besar, pelakunya kafir. Kemudian disusul lagi terkait 

sumber dari kejahatan itu serta perbuatan manusia.  

Dengan penentuan itu, akan mudah memberikan vonis kepada pelaku 

sebagai orang yang salah. Jika sumber perbuatan dari manusia sendiri, maka 

permasalahannya tentu sudah jelas. Namun, jika sumber perbuatan itu dari Tuhan, 

maka persoalan yang ada itu masih belum jelas tentunya. 

Selain itu, mengalirnya pemikiran agama lain dari pengaruh filsafat Yunani 

yang berkembang saat itu, serta akibat proses perubahan kultur budaya juga 
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menjadi salah satu penyebab lahirnya aliran-aliran teologi dalam Islam. 

Salah satu akibat dari hal tersebut, terkait perbuatan manusia, apakah manusia 

mempunyai kehendak yang bebas dalam perbuatannya, ataukah seluruh tindakan 

manusia telah ditetapkan oleh takdir Tuhan.25  

Beriringan dengan lahirnya Khawarij dan Murji’ah pada awal sejarah 

perkembangan teologi, muncul pula dua aliran yang berfokus pada tema 

pembahasan terkait qadha dan qadar, kemudian dikaitkan dengan status perbuatan 

manusia, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Kedua aliran ini tidak lebih seperti aliran 

lainnya yang menjadi aliran dengan berbagai tema yang menjadi pembahasannya, 

namun lebih kepada aliran yang mengenai satu tema bahasan saja.26 Jabariyah dan 

Qadariyah lahir dengan sebuah tema pembahasan yaitu tentang perbuatan manusia. 

Dalam Islam terdapat beberapa aliran-aliran teologi. Dalam aliran-aliran 

tersebut, yang menjadi polemik atau inti perdebatan terdapat empat persoalan, yaitu 

ide tentang Tuhan, kebebasan manusia, akal dan wahyu, serta kenabian.27 Namun 

pada tulisan ini, penulis hanya akan terfokus pada aliran teologi yang memiliki 

orientasi terkait kebebasan manusia yang terikat pada takdir Tuhan. 

B. Teologi Jabariyah 

1. Sejarah Munculnya Jabariyah 

Jabara adalah asal kata Jabariyah, berarti memaksa atau mengharuskannya 

melakukan sesuatu.28 Istilah lainnya disebut fatalisme dalam bahasa Inggris. Al-

Syahrastani dalam kitabnya, menjelaskan makna al-Jabr dengan nafy al-fi’l 

 
25 Ahmad Hanafi, Theology Islam (Ilmu Kalam), (jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 18. 

26 Suryan A. Jamrah, Studi Ilmu Kalam, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 

123-125. 

27 Adeng Muchtar Ghazali, Perkembangan Ilmu Kalam dari Klasik Hingga Modern, (Cet. 

I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 34. 

28 Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik dan Kontemporer, (Cet. II; Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 81. 
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haqiqatan ‘an al-abdi wa idhafatihi ila al-Rabb, artinya segala perbuatan 

disandarkan kepada Allah swt., dan tidak mengakui adanya perbuatan dari 

manusia.29  

Jabariyah merupakan aliran yang muncul bersamaan sekaligus merupakan 

respon terhadap aliran Qadariyah.30 Lokasi awal munculnya juga tidak jauh, 

Jabariyah di Khurasan, Persia sedangkan Qadariyah timbul di Irak. Jabariyah 

dengan pahamnya, pertama kali diperkenalkan oleh Ja’ad bin Dirham dan 

disebarluaskan oleh Jahm bin Shafwan. 

Mengenai history kemunculan aliran Jabariyah ini ditemukan beberapa 

pendapat di dalamnya. Abu Zahra mengatakan aliran Jabariyah ada sejak masa 

sahabat dan Daulah Umayyah, dimana saat itu para ulama menjadikan kekuasaan 

manusia sebagai persoalan dalam pembicaraan jika dihadapkan dengan kekuasaan 

mutlak Tuhan.31 

Argumen lain, dalam bukunya, Harun Nasution beranggapan bahwa paham 

ini diduga telah ada sejak sebelum adanya agama Islam di masyarakat Arab. Hal 

tersebut tampak pada kehidupan masyarakat Arab yang tinggal dikelilingi oleh 

gurun pasir yang kemudian membawa dampak terhadap peradaban dan gaya hidup 

masyarakat. Bertahan hidup di daerah yang panas dengan kondisi air yang minim, 

serta dengan udara dan hawa panas tidak mampu memberikan peluang untuk hidup 

dan suburnya pepohonan dan tanaman. Hanya rumput-rumput liar yang kering dan 

pepohonan yang mampu untuk menghadapi cuaca panas dan kering yang dapat 

tumbuh di daerah ini. Harun Nasution, dalam bukunya menuturkan bahwa dalam 

 
29 Abu al-Fath Muhammad Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani, al-Milal wa 

al-Nihal, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008), h. 69. 

30Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran dan 

Perkembangannya, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 143. 

31 Sidik, “Refleksi Paham Jabariyah dan Qadariyah”, Rausyan Fikr 12, no. 2, (2016), h. 

276. 
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situasi yang seperti itu membuat masyarakat Arab sulit menemukan solusi tepat 

yang dapat mengubah keadaan mereka berdasrkan kehidupan yang mereka 

inginkan. Mereka merasa tidak memiliki daya dalam menghadapi kesulitan hidup 

tersebut.32 Artinya, secara tidak langsung, mereka menggantungkan hidupnya 

kepada alam yang membuatnya sampai kepada paham fatalism. 

Dengan itu dapat dikatakan bahwa sikap fatalistik adalah tabiat bangsa Arab 

terdahulu yang disebabkan dari faktor alam dan lingkungannya. Kondisi alam yang 

membuat bangsa Arab terpaksa menyandarkan segala persoalan kepada Tuhan.  

Selain itu, benih-benih paham Jabariyah juga sudah tampak dalam beberapa 

peristiwa berikut: 

a. Saat sahabat Nabi berdebat  tentang takdir Tuhan, Nabi melarang mereka 

bertengkar dan berdebat tentang hal itu supaya mereka tidak salah menafsirkan 

ayat-ayat tentang takdir.33 

b. Ketika seorang pencuri ditangkap dan mengatakan “Tuhan telah menemukan 

aku mencuri”, Khalifah Umar bin Khattab memberikan hukum potong tangan 

dan dera karena menggunakan firman Allah. 

c. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Tuhan mengenai hukuman  

dan pahala. Orang tersebut bertanya apakah tidak ada pahala sebagai 

balasannya jika perjalanan menuju perang Siffin terjadi dengan qadha dan 

qadar Tuhan. Kemudian Ali menjelaskan bahwa jika qadha dan qadar itu 

adalah kekerasan, itu akan dianggap sebagai kekerasan.  

d. Sebagian orang percaya bahwa dasar paham Jabariyah berasal dari pemahaman 

yang lebih baik tentang ajaran Islam. Sebuah perspektif mengatakan bahwa 

 
32 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, (Cet. V; 

Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986), h. 29. 

33 Aziz Dahlan, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam, (Jakarta: Beuneuubi Cipta, 

1987), h. 27-29. 
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aliran Jabariyah muncul sebagai akibat dari pengaruh ide-ide dari agama lain, 

seperti agama Yahudi yang bermazhab Qurra dan agama Kristen bermazhab 

Yacobit. 

Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa benih-benih paham 

Jabariyah sudah ada sejak awal periode Islam. Akan tetapi, sebagai suatu aliran 

yang dianut serta pola pikir yang dipelajari dan dikembangkan terjadi pada masa 

pemerintahan Daulah Umayyah oleh Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Shafwan.34 

2. Tokoh dan Pokok-pokok Ajaran dalam Jabariyah 

Al-Syahrastani mengelompokkan paham Jabariyah menjadi dua bagian, 

yakni kelompok Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat.35 Berikut adalah tokoh-

tokoh yang dikenal dari kelompok Jabariyah ekstrim: 

a. Ja’ad bin Dirham 

Dalam kalangan umat Islam, tokoh yang dikenal sebagai pencetus paham 

ini adalah Ja’ad bin Dirham36, seorang yang berasal dari Bani Hakim yang tinggal 

di Damaskus. Ja’ad tumbuh di lingkungan orang-orang Kristen yang kerap senang 

membicarakan teologi.37 Awalnya ia adalah seorang pengajar yang dipercaya di 

kalangan Bani Umayyah, namun setelah pemikiran-pemikirannya yang dianggap 

kontroversial tampak, Bani Umayyah menolaknya. Selanjutnya di Kufah ia bertemu 

dengan Jahm cocok mengembangkan dan menyebarkan pahamnya. Ja’ad bin 

Dirham mati terbunuh tepat pada hari raya idul Adha oleh Khalid bin Abdullah al-

Qasri, Gubernur Iraq pada masa pemerintahan Bani Umayyah.38 

 
34 Rosihon Anwar, Ilmu Kalam, (Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 65. 

35 Al-Syahrastani, al-Minal wa al-Nihal, h. 69. 

36 Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 64. 

37 Nurlaelah Abbas, Ilmu Kalam Sebuah Pengantar, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 117. 

38 Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik dan Kontemporer, h. 83. 
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Ajaran-ajaran pokok Ja’ad bin Dirham secara umum sejalan dengan 

pemikiran Jahm.  

1) Al-Qur’an merupakan makhluk, karena dia baru. 

2) Allah SWT tidak memiliki sifat, bukan sesuatu yang dapat disifati serupa 

dengan makhluk. 

3) Tidak adanya kebebasan dalam kehendak dan tindakan manusia, 

semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia harus melakukan 

semua perbuatan dan bergantung kepada-Nya. 

b. Jahm bin Shafwan 

Menurut Abu Zahrah dan Al-Qasimi, tokoh yang menyiarkan aliran 

Jabariyah ini adalah Jahm bin Safwan39, sehingga aliran ini kadang juga disebut Al-

Jahamiyah40. Jahm bin Sofwan adalah seorang juru tulis dari Harits bin Suraih, 

seorang yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Namun, 

pemberontakannya dapat dipatahkan sehingga Harits dijatuhi hukuman mati, 

sedangkan Jahm dijadikan tawanan hingga pada akhirnya juga dibunuh, karena 

keterkaitannya dengan pemberontakan bersama al-Harits. Ia dibunuh pada tahun 

128 H/ 745 M41, sekitar dua tahun setelah kematian al-Harits.   

 

 

 

 

 

 

 
39 Tim, Ensiklopedia Islam “Jabariyah”, (Cet. IV; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997) 

40Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran dan 

Perkembangannya, h. 143. 

41 Wahiddin, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, “Teologi Jabariyah dan Qodariyah 

dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik”, Local History & Heritage 1, (2021), h. 36. 
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Jahm terkenal dengan beberapa fatwanya yang menarik sebagai berikut:  

1) Manusia tidak memiliki daya, kehendak, dan pilihan, oleh karenanya 

semua perbuatannya adalah majbur (terpaksa).42  

2) Surga dan neraka tidaklah kekal; bersifat fana. Kekekalan yang dimaksud 

dalam al-Qur’an hanya terbatas pada masa yang panjang, bukan kekekalan 

mutlak.  

3) Iman adalah ma’rifat, sedangkan kufur adalah tidak tahu tentang Tuhan. 

Pendapat ini sama dengan konsep Iman dari kaum Murji’ah. 

4) Kalam Tuhan adalah makhluk. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang 

dianut oleh Qadariyah.  

5) Allah yang Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan makhluk, 

serta tidak dapat dilihat di hari kemudian. 

Paham yang dibawa oleh Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Shafwan di atas 

adalah paham Jabariyah dalam bentuk yang ekstrim. Jabariyah ekstrim atau yang 

disebut juga dengan Jabariyah murni benar-benar menolak adanya kehendak dalam 

diri manusia, semuanya berasal dari Allah. Semua perbuatannya telah ditentukan 

oleh Tuhan sejak azali.43 

Paham Jabariyah yang berpendapat bahwa segala perbuatan berasal dari 

Tuhan, sama halnya bahwa mereka menggantungkan dosa-dosanya kepada takdir 

serta lepas tangan pada dosa-dosa yang mereka lakukan, dengan fatwanya “pada 

hakekatnya, Tuhan sendiri yang melakukan dosa-dosa itu”.44 

 
42 Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran dan 

Perkembangannya, h. 143. 

43 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II, (Cet. V; Jakarta: UI-

Press, 1985), h. 33. 

44 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Qadha dan Qadar: Referensi Lengkap tentang Takdir 

Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 5. 
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Sementara Harun Nasution menyebutkan bahwa ada paham Jabariyah yang 

bersifat moderat, tokoh-tokoh diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Najjar 

Nama lengkapnya adalah Al-Husein bin Muhammad al-Najjar.45 Ia 

berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, 

baik itu yang baik ataupun yang jahat. Akan tetapi, tenaga yang diciptakan dalam 

diri manusia yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.46 

Hal ini disebut kasb/acquisition.  

Selanjutnya, jika menurut Jabariyah yang dibawa Jahm, Allah tidak dapat 

dilihat di akhirat, al-Najjar justru berpendapat bahwa jika Allah memindahkan 

potensi hati pada mata maka manusia mampu melihat Tuhan.47 

Dalam hal ini, paham Al-Asy’ari tentang kasb dapat diduga diilhami dari 

paham al-Najjar ini, dan tidak mengapa jika dikatakan bahwa paham Asy’ariyah 

cenderung condong kepada Jabariyah. Selain itu, ini juga bisa menjadi jalan tengah 

antara paham Jabariyah yang dibawa oleh Jaham dan paham Qadariyah yang 

dibawa oleh Ma’bad dan Ghailan. 

b. Ad-Dhirar 

Dhirar bin Amr, yang tidak diketahui secara lengkap biografinya, 

dimasukkan kedalam kelompok Jabariyah yang moderat, karena Imam al-

Syahrastani beranggapan bahwa Dhirar ini memiliki paham moderat yang sama 

 
45 Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, dari tauhdin Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik dan Kontemporer, h. 85. 

46 Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, h. 36. 

47 Havelia Ramadhani, “Qadariyah dan Jabariyah: Sejarah dan Perkembangannya”, Jurnal 

Ilmu Pendidikan dan Keagamaan 4, no. 3, (2020), h. 313. 
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dengan al-Najjar, yang dapat menengahi paham Jabariyah ekstrim dan paham 

Qadariyah dari Ma’bad al-Juhani dan Ghailan al- Dimasyqi.48 

Dhirar berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat timbul karena adanya dua 

pelaku secara bersamaan, yaitu perbuatan yang diciptakan Tuhan dan perbuatan 

yang diusahakan manusia. Hal ini disebut sebagai iktasaba/acquired. Jadi dalam 

paham ini, manusia tidak lagi dikatakan terpaksa dalam segala perbuatannya, 

karena adanya kerjasama antara perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan dan 

perwujudan perbuatan yang diusahakan oleh manusia. Pendapat lain dari ad-Dhirar 

adalah bahwasanya manusia mampu melihat Tuhan di hari kemudian melalui indera 

keenam.49 

Berikut ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi landasan paham Jabariyah: 

QS. As-Saffat/ 37: 96 

وْنَ 
ُ
مْ وَمَا تَعْمَل

ُ
قَك

َ
ُ خَل  وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Padahal Allahlah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu.”50 

QS. Al-Anfal/8: 17 

َ رَمٰى كِنَّ اللّٰه
ٰ
هُمْْۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَل

َ
َ قَتَل كِنَّ اللّٰه

ٰ
وْهُمْ وَل

ُ
مْ تَقْتُل

َ
 ... فَل

 

 

 
48 Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik, dan Kontemporer, h. 86. 

49 Havelia Ramadhani, “Qadariyah dan Jabariyah: Sejarah dan Perkembangannya, Jurnal 

Ilmu Pendidikan dan Keagamaan 4, no. 3, (2020), h. 313. 

50 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 

2004), h. 449. 
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Terjemahnya: 

“Maka, (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi 
Allah-lah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar ketika 
kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar...”51 

QS. Al-Hadid/57: 22 

ا فِيْٓ 
َ
رْضِ وَل

َ
ا
ْ
صِيْبَةٍ فِى ال صَابَ مِنْ مُّ

َ
هَا مَآ ا

َ
نْ نَّبْرَا

َ
نْ قَبْلِ ا ا فِيْ كِتٰبٍ م ِ

َّ
مْ اِل

ُ
نْفُسِك

َ
 ...ا

Terjemahnya: 

“Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 
dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lawh Mahfuz) sebelum 
Kami menciptakannya.”52 

QS/ al-Insan/76: 30 

  ُ نْ يَّشَاۤءَ اللّٰه
َ
آ ا

َّ
 وَمَا تشََاۤءُوْنَ اِل

Terjemahnya: 

“Kamu tidak menghendaki (sesuatu) kecuali apabila dikehendaki Allah.”53 

Ayat-ayat di atas merupakan dalil mutlak bagi penganut Jabariyah dalam 

pemikirannya mengenai kekuasaan Tuhan. Artinya, bagi mereka orang-orang yang 

tidak setuju dengan pemikiran Jabariyah, sama halnya mereka mengingkari ayat-

ayat tersebut. 

C. Teologi Qadariyah 

1. Sejarah Munculnya Teologi Qadariyah 

Qadara merupakan asal kata Qadariyah yang artinya mampu atau kuasa, 

ketetapan atau ukuran. Secara istilah, Qadariyah diartikan sebagai golongan yang 

menolak adanya qadar. Qadariyah adalah kelompok yang tidak percaya dengan 

 
51 Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 179. 

52 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 540. 

53 Kementrian Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, h. 580. 
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ketetapan Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Allah telah menetapkan segala 

sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan.54  

Sangat penting untuk menelusuri dan memahami sejarah aliran Qadariyah 

tanpa mengabaikan diskusi Jabariyah. Sangat sulit saat paham-paham ini muncul 

karena fakta bahwa mereka terus memengaruhi kehidupan manusia dalam bidang 

teologi. Dalam beberapa referensi mengatakan kemunculan awal aliran Qadariyah 

tidak mampu diketahui dengan pasti dan terus diperdebatkan. 

Sekitar tahun 70H/ 689 M, aliran Qadariyah muncul. Ma’bad al-Juhani dan 

Ghailan al-Dimasyqi dikenal sebagai pelopor aliran ini.55 Namun, ada pendapat 

lain, Ibnu Natabah dalam kitabnya menyatakan bahwa paham ini dimunculkan 

pertama kali oleh orang Irak yang awalnya beragama Kristen kemudian masuk 

Islam, tetapi murtad (keluar dari Islam) dan kembali ke agama Kristen. Di samping 

itu, W. Montgomery Watt mendapatkan bukti bahwa aliran Qadariah ini termuat 

dalam kitab tulisan Hasan al-Basri untuk Khalifah Abdul Malik sekitar tahun 700 

M, yakni kitab ar-Risalah.56 

Ma’bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimasyqi dikenal sebagai tokoh yang 

pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Namun kedua tokoh tersebut mati 

terbunuh karena pemikiran-pemikirannya. Aliran Qadariyah, dalam perjalanannya 

selalu mendapat tekanan dari pemerintah, karena jika ditilik dari segi politik, 

keberadaan Qadariyah ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Bani Umayyah, 

karena dengan paham yang disebarluaskan dapat membangkitkan pemberontakan. 

Qadariyah dengan paham yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki 

kemerdekaan dalam perwujudan perbuatan dan bertanggung jawab atas perbuatan 

 
54 Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, 

Klasik, dan Kontemporer, h. 88. 

55 HarunNasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II, h. 32-33. 

56 Sidik, “Refleksi Paham Jabariyah dan Qadariyah”, Rausyan Fikr 12, no. 2, (2016), h. 

281-282. 
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tersebut, membuat semua tindakan negatif dari pemerintah Bani Umayyah 

mendapat reaksi keras dari masyarakat.57 Namun, meskipun sering mendapat 

tekanan dari pemerintahan, Qadariyah tetap berkembang dan kemudian dalam 

perkembangannya, paham Qadariyah tertampung dalam paham Mu’tazilah. 

2. Tokoh dan Pokok-pokok ajaran dalam Aliran Qadariyah 

a. Ma’bad al-Juhani  

Ma’bad al-Juhani dikenal sebagai tokoh yang pertama kali mempersoalkan 

tentang qadar. Semasa hidupnya berguru pada Hasan al-Basri,58 Harun Nasution 

juga menyebutkan bahwa ia termasuk seorang tabi’in yang baik.59 Ma’bad mati 

terbunuh dalam pertempuran dengan al-Hajjaj, Gubernur Basrah, karena persoalan 

politik,60 meskipun banyak juga yang memngatakan dibunuh karena ajaran-

ajarannya.61 

b. Ghailan al-Damasyqi 

Ghailan al-Dimasyqi adalah seorang ahli pidato dari Damaskus, yang 

membuat banyak orang tertarik pada kata-kata dan argumennya.62 Ayahnya, 

Marwan merupakan seorang maula Usman bin Affan yang terkenal zahid dan adil.63 

Ghailan al-Dimasyqi juga dihukum mati karena pahamnya pada masa pemerintahan 

Hisyam bin Abdullah Malik64, namun sebelum ia dibunuh, terlebih dahulu diadakan 

 
57 M. Yusran Asmuni, Ilmu Tauhid, (Cet. I; Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), h. 

110 

58 Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam, h. 67. 

59 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, h. 34.  

60 Wahiddin, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, “Teologi Jabariyah dan Qadariyah 

dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik”, Local History & Heritage 1, h. 39. 

61Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran dan 

Perkembangannya, h. 141. 

62 Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam, h. 67. 

63 Ahmad Kosasih, Problematika Takdir dalam Teologi Islam, (Cet. I; Jakarta: Midada 

Rahma Press, 2020), h. 51. 

64 Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam, h. 67. 
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perdebatan antara Ghailan dan al-Awza’i yang dilihat langsung oleh Hisyam 

sendiri.65  

Menurut Aliran Qadariyah, kehendak dan perbuatan manusia adalah pilihan 

dan ciptaan manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Hal ini bersandar pada kemampuan 

manusia dalam membedakan mana perbuatan baik dan berbuatan buruk. Paham ini 

beranggapan bahwa manusia merdeka atas segala tingkah lakunya, sesuai dengan 

kehendaknya sendiri. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. 

Manusia memiliki kekuasaan dan daya dalam hidupnya, berbuat baik dan 

buruk, atau patuh dan tidak patuhnya kepada Tuhan terjadi atas kehendak manusia 

itu sendiri. Tetapi, apakah manusia yang dalam paham Qadariyah memiliki 

kebebasan itu tidak memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu? Tentunya 

segala sesuatu tidak akan terlepas dari hukum alam yang mengikat. Kehendak bebas 

manusia tidaklah bersifat mutlak, karena dibatasi oleh hal-hal yang tidak bisa 

dikuasai oleh manusia itu sendiri. Manusia secara alami memiliki takdir yang tidak 

dapat diubah. Dalam dimensi fisik, manusia hanya dapat bertindak sesuai dengan 

hukum alam. Misalnya, manusia tidak dapat dibuat seperti ikan yang dpaat 

berenang sendirian atau seperti gajah yang dapat membawa beban yang tidak dapat 

dibawa oleh manusia. Manusia dikelilingi oleh hukum-hukum alam yang tidak 

dapat diubah olehnya, justru manusia harus tunduk pada hukum tersebut, hukum 

yang tercipta atas kehendak Tuhan; sunnatullah.  

Namun, manusia yang ditakdirkan dengan memiliki daya pikir yang dapat 

dengan terampil membuat sesuatu justru menjadikan wilayah kebebasan yang 

dimiliki manusia semakin besar. Seperti kasus ikan yang diciptakan dengan sirip 

agar bisa hidup di air, manusia dengan daya pikirnya yang kreatif mampu 

menciptakan sesuatu yang dapat membuatnya berenang bebas seperti ikan.  

 
65 Wahiddin, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, “Teologi Jabariyah dan Qadariyah 

dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik”, Local History & Heritage 1, h. 39. 
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Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnyayaitu seberapa bebas manusia? 

Atau batas akhir kreativitas manusia itu di mana? Dalam hal ini, jawabannya adalah 

bahwa kebebasan manusia tergantung pada hukum alam mana yang akan 

dipilihnya. Dengan pemahaman seperti ini, kaum Qadariyah beranggapan bahwa 

tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala tindakan manusia, apalagi 

perbuatan dosanya kepada Tuhan.66 

Persoalan selanjutnya, jika Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka 

tidak kekal, dimana tiap-tiap manusia akan merasakan surga dan neraka, setelah itu 

keduanya akan binasa, Qadariyah beranggapan bahwa surga dan neraka menjadi 

konsekuensi atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia 

berdasarkan kehendaknya sendiri. Sebagaimana surga menjadi ganjaran bagi 

manusia yang berbuat hal-hal baik, sedangkan neraka menjadi ganjaran bagi 

manusia yang berbuat kejahatan. 

Selanjutnya, pendapatnya terkait persoalan teologi yang lain, Ghailan al-

Dimasyqi mengatakan bahwa iman adalah ma’rifat. Ia juga berpendapat, 

sebagaimana pendapat Jahm bahwa al-Qur’an adalah makhluk dan tidak qadim. 

Pandangan yang sama juga dengan kaum Mu’tazilah tentang sifat Allah,  yaitu tidak 

mengakui adanya sifat-sifat Allah seperti qudrat, iradat, ilmu dan tidak pula 

bersifat azali.67 

Paham Qadariyah pada beberapa referensi bacaan, sering sekali disatukan 

dengan pembahasan dari doktrin Mu’tazilah. Karena kedua paham ini memiliki 

persamaan pemikiran yang percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan perbuatannya tanpa intervensi oleh Tuhan. 

 
66 Rosihon Anwar dan Abdul Rozak, Ilmu Kalam, (Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setia, 

2007), h. 74. 

67 Ris’an Rusli, Teologi Islam: Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-tokohnya, (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2019), h. 46. 
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Terlepas dari persoalan kemunculan Qadariyah, apakah dipengaruhi oleh 

paham dari luar atau tidak, tapi yang jelas di dalam al-Qur’an dapat ditemukan ayat-

ayat yang dijadikan dalil landasan bagi penganut Qadariyah. Berikut adalah ayat-

ayat al-Qur’an yang membawa pada paham Qadariyah: 

QS. Fussilat/ 41: 40 

وْنَ بَصِيْر  ...
ُ
وْا مَا شِئْتُمْۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَل

ُ
 اِعْمَل

Terjemahnya: 

“...perbuatlah apa yang kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.”68 

QS. Ar-Ra’d/13: 11 

رُ مَا بِقَوْمٍ  ... ا يُغَي ِ
َ
َ ل نْفُسِهِمْ اِنَّ اللّٰه

َ
رُوْا مَا بِا ى يُغَي ِ

 ... حَته

Terjemahnya: 

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”69 

QS. Ali Imran/3: 165 

مْ 
ُ
نْفُسِك

َ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ ا

ْ
نهى هٰذَاۗ  قُل

َ
تُمْ ا

ْ
يْهَاۙ قُل

َ
ثْل صَبْتُمْ م ِ

َ
صِيْبَة  قَدْ ا مْ مُّ

ُ
صَابَتْك

َ
آ ا مَّ

َ
وَل
َ
 ... ا

Terjemahnya: 

“dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), 
padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuhmu 
(pada peperangan Badr), kamu berkata, “Dari mana datangnya (kekalahan) 
ini?” Katakanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri...”70 

QS. Al-Kahf/18: 29 

فُرْ 
ْ
يَك

ْ
مَنْ شَاۤءَ فَل يُؤْمِنْ وَّ

ْ
مْۗ فَمَنْ شَاۤءَ فَل

ُ
ك ِ
ب  حَقُّ مِنْ رَّ

ْ
 ... وَقُلِ ال

 
68 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 481.  

69 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Tejemahnya, h. 250. 

70 Kementrian agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71. 
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Terjemahnya: 

“Dan Katakanlah “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang 
siapa yang ingin (beriman), hendaklah dia beriman dan barang siapa yang 
ingin (kafir), biarlah dia kafir...”71 

QS. Al-Mudatsir/74: 38 

 ۙ سَبَتْ رَهِيْنَة 
َ
 نَفْسٍٍۢ بِمَا ك

ُّ
ل
ُ
 ك

Terjemahnya: 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”72 

QS. An-Nisa’/4: 111 

ى نَفْسِهٖ 
ٰ
سِبُهٗ عَل

ْ
سِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَك

ْ
 ... وَمَنْ يَّك

Terjemahnya: 

“Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia 
mengerjakannya untuk (kemudaratan) dirinya sendiri...”73 

QS. An-Najm/53: 39-41 

وْفٰىۙ 
َ
ا
ْ
جَزَاۤءَ ال

ْ
زٰىهُ ال نَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰىْۖ ثُمَّ يُجْ

َ
ا مَا سَعٰىۙ وَا

َّ
سَانِ اِل

ْ
ن اِ
ْ
يْسَ لِل

َّ
نْ ل

َ
 وَا

Terjemahnya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya sesungguhnya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan 
balasan yang paling sempurna.”74 

D. Teologi Mu’tazilah 

Golongan pemuja akal ini pertama kali muncul di kota Bashrah (Irak) pada 

abad kedua Hijriyah, sekitar tahun 105 hingga 110 H, pada masa pemerintahan 

 
71 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 297. 

72 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 576. 

73 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 96. 

74 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 527. 



28 
 

 

khalifah Abdul Malik. Pelopornya adalah Wasil bin Atha’ al-Makhzumi al-

Ghozzal, yang tinggal di Bashrah. Ia adalah mantan murid Hasan al-Bashri, lahir di 

kota Madinah pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 131 H.75 

Harun Nasution menjelaskan bahwa munculnya aliran Mu’tazilah, seperti 

yang dijelaskan dalam buku-buku teologi Islam lainnya, dapat dilihat dari peristiwa 

antara Wasil bin Atha’ dan Amr bin Ubaid, temannya dengan Hasan al-Basri pada 

sebuah kajian di Basrah. Saat itu ada seorang yang datang bertanya tentang orang 

yang melakukan dosa besar kepada Hasan al-Basri. Sebagaimana kaum Khawarij 

yang beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir, sementara 

menurut Murjiah mereka masih mukmin. Saat Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil 

yang selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan Hasan menyampaikan 

argumennya terkait orang yang berdosa besar bukanlah mukmin, dan bukan juga 

kafir, namun ia berada di antara keduanya. Kemudian ia mengambil dan 

menjauhkan diri dari pengajian tersebut dan membentuk pengajian sendiri untuk 

melanjutkan argumennya. Atas peristiwa itu, Hasan al-Basri menyebutkan “Wasil 

menjauhkan diri dari kita (i’tazala ‘anna).76 Dari ucapan itu bermulalah nama 

Mu’tazilah bagi salah satu aliran dalam pemikiran Islam ini. 

Wasil bin Atha’ diberi gelar Syaikh al-Mu’tazilah wa Qadimuha yang 

berarti pimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu’tazilah77, karena Wasil orang 

pertama yang melakukan i’tizal.  

Di samping itu, dijelaskan juga pandangan Ahmad Amin terkait 

kemunculan aliran ini. Ia menyebutkan bahwa nama Mu’tazilah itu sudah pernah 

muncul jauh sebelum peristiwa di atas. Menurutnya, nama Mu’tazilah sudah 

 
75 Ishak Hasibuan, “Teologi Pemikiran Klasik Mu’tazilah dan Murjiah”, Journal of 

Education and Social Analysis 2, no. 3 (2021), h. 53. 

76 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, h. 40. 

77 Mawardy Hatta, “Aliran-aliran Mu’tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam”, 

Jurnal Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (2013), h. 92. 
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digunakan 100 tahun sebelum peristiwa Hasan al-Basri dan Wasil bin Atha’. Nama 

itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mengikuti perang Jamal dan 

Shiffin sebagai akibat dari pertentangan politik di kalangan umat Islam saat itu.78 

Untuk dapat mengetahui asal-usul Mu’tazilah yang sebenarnya memang 

sulit. Ada banyak argumen dari beberapa ahli, namun belum ada yang disepakati 

antara mereka. Yang jelas ialah bahwa Mu’tazilah sebagai penamaan dalam aliran 

teologi rasional lahir setelah peristiwa Wasil dan Hasan al-Basri dalam halaqah di 

Basrah, dan bahwa lama sebelum itu sudah terdapat kata-kata i’tazala, al-Mu’tazilah. 

Dalam perkembangannya, Mu’tazilah dikenal sebagai aliran teologi yang 

sangat dipengaruhi oleh filsafat, yang masuk ke dunia Islam sejak masa 

pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah.79 Mu’tazilah merupakan 

aliran yang mengedepankan dan mempercayai kemampuan akal pikiran.80 Apa 

yang dapat diterima oleh akal, mereka terima, dan yang tidak dapat diterima akal 

akan mereka tolak. 

Paham al-Manzilah bain al-Manzilatain atau posisi di antara dua posisi, 

adalah ajaran pertama yang di bawa oleh Wasil. Itulah yang dimaksud Wasil dalam 

peristiwa yang diuraikan di atas. Orang yang berbuat dosa besar bukanlah orang 

kafir atau mukmin, lebih tepatnya mereka adalah fasik yang berada di antara kedua 

posisi tersebut. 

Prinsip yang dipegang oleh aliran Mu’tazilah tentang perbuatan dan takdir 

manusia adalah bahwa manusia mempunyai kemampuan penuh untuk mewujudkan 

sesuatu dan mereka memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan sendiri. 

Menurutnya, kekuasaan Tuhan tidaklah mutlak, ia terbatas pada kebebasan yang 

 
78 Yunan Yusuf, Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: dari Khawarij ke Buya Hamka 

hingga Hasan Hanafi, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 73-74. 

79 M. Amin Nurdin, Sejarah Pemikiran Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 9. 

80 Ishak Hasibuan, “Teologi Pemikiran Klasik Mu’tazilah dan Murjiah”, Journal of 

Education and Social Analysis 2 no. 3, h. 58. 
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telah diberikan Tuhan kepada manusia, hukum alam yang bersifat tetap dan tidak 

dapat diubah, norma-norma keadilan, dan kewajiban Tuhan terhadap manusia.81 

Mu’tazilah berpendapat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan 

untuk memilih apa yang mereka lakukan.82 

Menurut aliran ini, problematika takdir dan kebebasan untuk berkehendak 

berhubungan erat dengan prinsip keadilan Tuhan yang mereka ajarkan. Mereka 

tidak menerima paham dari aliran Jabariyah karena mereka mensucikan Allah dari 

perbuatan buruk. Manusia memegang kendali penuh atas perbuatannya dengan 

kekuasaan dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. 

E. Teologi Asy’ariyah 

Teologi Asy’ariyah  muncul sebagai respon yang  menandingi teologi 

Mu’tazilah yang bercorak rasionil.83  Mu’tazilah yang menerima apresiasi yang 

besar  dari pemerintahan saat itu, umat Islam menyesalkan karena sudah memberi 

kebebasan mutlak pada akal dalam memahami persoalan-persoalan keislaman, 

yang kemudian membuat umat Islam dalam situasi yang seperti itu menaruh 

harapan yang besar pada kalangan Hanabilah untuk mengembalikan Mu’tazilah 

yang sudah terlalu jauh memberi ruang untuk akal kepada posisi yang sebenarnya. 

Dalam situasi tersebut, umat Islam merindukan seseorang yang dapat 

memberi peran secara proporsional untuk wahyu dan akal. Sehingga dalam hal ini, 

muncullah sosok yang dikenal Iman Abu al-Hasan al-Asy’ari yang memberi 

 
81 Djaya Cahyadi, “Takdir dalam Pandangan Fakhr al-Din al-Razi”, Skripsi, (Jakarta: Tafsir 

Hadis, 2011), h. 45-46. 

82 Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasu Pemberdayaan, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 1999), h. 32. 

83 Supriadin, “Al-Asy’ariyah (Sejarah, Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin 

Teologinya”, Sulesana 9, no. 2 (2014), h. 62. 



31 
 

 

pandangan dan metode pemahaman yang moderat terhadap persoalan teologis, 

penyeimbangan antara akal dan wahyu. 

Abu al-Hasan Ali al-Asy’ari lahir di Basrah pada tahun 260 H dan wafat 

pada tahun 324 H di Baghdad. Harun Nasution juga menjelaskan bahwa Abu Hasan 

ini merupakan murid dari salah satu tokoh Mu’tazilah, Abu Ali al-Jubbai sampai 

usianya 40 tahun, bahkan ia ikut berpartisipasi dalam mempertahankan ajaran-

ajaran Mu’tazilah.84 

Pada perkembangan selanjutnya, Abu Hasan al-Asy’ari menjauh dari 

pemikiran Mu’tazilah dan lebih memilih kepada pemikiran para ahli hadis.85 

Diceritakan bahwa ia mengasingkan diri selama 15 hari dari orang banyak, 

kemudian ia pergi ke masjid besar di Basrah dan menyatakan di depan khalayak 

umum bahwa ia yang mula-mula mengikuti paham Mu’tazilah, kini tidak lagi.86 

Setelah mengalami kebimbangan karena beberapa hal yang akhirnya membawa 

konversi pemikiran teologis, yang dengan kepiawaian yang dipelajarinya dari 

Mu’tazilah, berbalik menyerang aliran tersebut.87 

Aliran Asy’ariyah ini sebenarnya menjadi jalan tengah antara mutakallimin 

dan muhaddisin yang diantaranya terjadi pertentangan yang tajam. Muhadditsin 

yang berfokus pada pemahaman agama dengan berpijak pada tafsir, hadis, ijma’ 

dan qiyas, sementara mutakallimin memfokuskan pemahaman agamanya dengan 

berlandaskan akal dan menafikan nash. Abu Hasan memandang bahwa metode 

 
84 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, h. 66. 

85 Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, terj. Ghufron A. Mas’adi, Ensiklopedia 

Islam, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41. 

86 A. Hanafi, Pengantar Theology Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), h. 104. 

87 Nasihun Amin, Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 

2015), h. 109-112. 
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rasional akan membawa pada kehancuran, sedangkan metode tekstualis akan 

membuat Islam tertinggal atau mundur.88 

Pada dasarnya, al-Asy’ari menggambarkan manusia sebagai makhluk yang 

lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa pun ketika berhadapan dengan kekuasaan 

Tuhan yang tidak dapat ditandingi. Paham Asy’ariyah dalam hal ini, lebih dekat 

kepada paham Jabariyah dibandingkan paham Qadariyah. Namun, Asy’ariyah ini 

berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu’tazilah.89 Jabariyah yang 

berpendapat bahwa manusia tidak berkuasa dalam  menciptakan dan mewujudkan 

sesuatu, Mu’tazilah dengan prinsipnya bahwa manusia menggunakan kekuatan 

yang Tuhan berikan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, dan 

Asy’ariyah mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menciptakan sesuatu, 

namun ia berkuasa untu mendapatkan suatu perbuatan itu. 

Dalam paham Asy’ariyah, istilah kasb yang berarti perolehan mengacu pada 

hubungan antara tindakan manusia dan kekuasaan mutklak Tuhan.90 Kasb berarti 

bahwa manusia melakukan sesuatu dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada 

mereka. Menurut teori kasb ini, untuk terwujudnya suatu perbuatan dalam 

perbuatan manusia, terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan 

manusia. Perbuatan Tuhan adalah hakiki, sedangkan perbuatan manusia adalah 

majazi.   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Asy’ariyah ini tidak 

menginginkan manusia  terjatuh dalam lingkaran Jabariyah dan Qadariyah. Ia 

mengemukakan ajaran yang menurutnya sebagai jalan tengah melalui teori kasb-

 
88 Nukman Abbas, al-Asy’ari: Misteri Perbuatan Manusia dan Takdir Tuhan, (Jakarta: 

Erlangga, t. th), h. 109. 

89 A. Hanafi, Pengantar Theology Islam, h. 109. 

90 Supriadin, “Al-Asy’ariyah (Sejarah, Abu Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin 

Teologinya)”, Sulesana 9 no. 2, h. 69. 
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nya. Artinya, manusia dalam perbuatannya bebas namun terikat, atau terpaksa tapi 

masih punya kebebasan.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM NOVEL AMOR FATI, AYYARA! 

A. Sekilas tentang Penulis 

Muhammad Andi Firmansyah merupakan salah seorang mahasiswa jurusan 

Ilmu Politik di Universitas Padjajaran. Ia merupakan seorang blogger dari Garut, 

Jawa Barat yang juga aktif menulis di Kompasiana. Tidak banyak referensi terkait 

biodata Muhammad Andi Firmansyah yang penulis dapatkan. Dia hanya sering 

memperkenalkan diri sebagai seorang pria membosankan yang tak menyedihkan, 

dibeberapa karyanya. 

Pada usianya yang masih terbilang muda, ia sudah berhasil menulis 

beberapa buku dan artikel. Menulis menjadi satu-satunya teman karena dia adalah 

orang yang soliter (suka bergelut dengan kesendirian).91 Dari hobinya tersebut, 

Muhammad Andi Firmansyah telah memenangkan banyak perlombaan dari lomba-

lomba menulis, salah satunya adalah Best Student Kompasiana Awards 2022.  

Beberapa karya berupa buku dari Muhammad Andi Firmansyah yaitu Peluk 

Hangat Penderitaanmu (Sebuah Pendekatan tentang Bagaimana Seharusnya Kita 

Menderita), Kita Terlalu Egois, Fadhira Nasyiwa, Labirin, dan termasuk novel 

yang menjadi objek penelitian ini; Amor Fati, Ayyara!, serta beberapa tulisan 

terbarunya di Kompasiana, seperti Inikah Quarter Life Crisis, Atau Hidup Memang 

Begini?, dan Hati-Hati, Kapitalisme Berbahaya bagi Persahabatan. 

B. Behind The Story 

Berdasarkan pengakuan Muhammad Andi Firmansyah; penulis novel Amor 

Fati, Ayyara!, setelah dihubungi melalui e-mail dan Direct Message (DM) 

Instagram, ia mengatakan bahwa buku ini sebenarnya bukan dilahirkan, melainkan 

 
91 Muhammad Andi Firmansyah, Peluk Hangat Penderitaanmu (Sebuah Pendekatan 

tentang Bagaimana Seharusnya Kita Menderita), (Garut: Guepedia, 2021), h. 199. 
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ditelurkan. Sekitar akhir tahun 2020, dimana ia sangat terobsesi dengan filsafat, 

tepatnya pada satu gagasan yang paling menarik dan memikat baginya, yaitu 

pemikiran Nietzsche, terutama filosofinya tentang “amor fati”. 

Salah satu elemen paling menarik dari Karya Friedrich Wilhem Nietzsche 

adalah  amor fati yang berarti mencintai takdir. Ide ini merupakan sebuah bentuk 

penerimaan yang tegas serta antusias terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam 

hidup. Orang-orang yang menerapkan konsep ini dalam kehidupannya, tidak 

berusaha untuk menghapus apapun dari masa lalunya, tetapi menerima apa yang 

telah terjadi, yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang salah dengan 

segenap kekuatan dan rasa syukur.  

Dalam bukunya The Gay Science, yang ditulis selama dalam masa 

kesulitannya sebagai filsuf, Nietzsche menuliskan, “saya ingin belajar lebih banyak 

lagi untuk melihat keindahan apa yang diperlukan dalam berbagai hal; maka saya 

akan menjadi satu dari mereka yang membuat hal menjadi indah. Ini adalah amor 

fati: biarkan itu menjadi cintaku selanjutnya. Saya tidak ingin berperang melawan 

apa yang jelek, saya tidak ingin menuduh, bahkan menuduh mereka yang menuduh. 

Memalingkan mata akan menjadi satu-satunya penyangkalanku”.92  

Dalam Ecce Homo, Nietzsche juga menulis tentang formulanya untuk 

kehebatan manusia adalah amor fati: bahwa seseorang tidak ingin ada yang 

berbeda, tidak maju, tidak mundur, tidak selamanya. Bukan menanggung apa yang 

diperlukan, apalagi menyembunyikannya, tetapi menyukainya”. 

Amor fati adalah ide yang dibutuhkan Nietzsche untuk mendapatkan 

kembali kewarasan setelah berjam-jam menyalahkan diri sendiri. Amor fati melihat 

apa yang benar dan apa yang salah sebagai bentuk satu kesatuan, dan berkomitmen 

untuk menerima keduanya, untuk tidak lagi berharap secara destruktif bahwa segala 

 
92 Kim Andre Jacobsen, “Nietzsche and Spinoza, From Ontology to Ethics”, Thesis, (The 

Arctic University of Norway: Magister Filsafat, 2014), h. 31.  
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sesuatu bisa terjadi sebaliknya. Atas gagasan sederhana yang menurutnya brilian 

tersebut, Andi Firmansyah tertarik untuk mengangkat gagasan itu ke dalam bentuk 

novel. 

Selanjutnya, sebagaimana dalam profil blognya yang menyebutkan salah 

satu buku favoritnya, yaitu buku Dunia Sophie karya Jostein Gaarder, dalam 

penyajian cerita novel Amor Fati Ayyara, Muhammad Andi Firmansyah 

terinspirasi dari novel tersebut yang saat itu memang sedang akrab dengannya. 

Penyampaian nasihat-nasihat dan pelajaran hidup disampaikan melalui surat-surat 

misterius yang diterima oleh tokoh utama dalam novel tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan Muhammad Andi Firmansyah yang memang kurang suka dengan plot 

modern yang menggunakan percakapan atau bentuk-bentuk komunikasi online 

sebagai percakapan jarak jauh. Artinya, ia memang lebih suka dengan metode surat-

menyurat. 

Kemudian dua novel pertama yang Muhammad Andi Firmansyah tulis, 

termasuk novel Amor Fati, Ayyara!, sama-sama dihiasi oleh seorang anak kecil 

sebagai tokoh protagonis utamanya. Ini mempresentasikan kekaguman Andi 

Firmansyah pada karakter khas anak-anak yang polos dan apa adanya. Mereka, 

anak-anak, masih melihat dunia secara jernih, dan karena itu pula, bagi mereka, 

dunia ini aneh dan membingungkan. Sedangkan, bagi orang dewasa, sudah 

terlampau akrab dengan dunia keseharian ini. Jadinya akan cenderung lebih 

menerima realitas sebagaimana adanya. Bagi anak-anak, karena mereka belum 

begitu paham tentang cara kerja dunia, keingintahuan mereka menjadi kesenangan 

mereka sendiri.  

Dengan menjadikan anak-anak sebagai tokoh protagonis, pengarang ingin 

mengembalikan semangat pembaca dalam bertanya dan membiarkan rasa ingin 

tahu menuntun manusia. Dengan kata lain, tidak apa-apa menjadi polos dan apa 
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adanya seperti anak-anak, karena pengetahuan justru muncul dari sikap yang 

demikian. 

C. Sinopsis Novel 

Untuk meningkatkan pemahaman tentang isi dan makna yang terkandung 

dalam novel Amor Fati, Ayyara!, pertama-tama perlu diingat bahwa setiap karya 

pasti memiliki dunianya sendiri, mulai dari ide-ide pengarang yang kemudian 

menjadi hak milik publik. Menurut pepatah, “penulis mati saat karyanya 

dipublikasikan”. Hal tersebut terjadi ketika karya sastra novel diterbitkan dan 

diserahkan kepada khalayak umum. 

Pada akhirnya, pembacalah yang menentukan serta memberikan makna apa 

yang dibacanya. Dalam kasus ini, peneliti yang akan memberi makna terhadap 

novel Amor Fati, Ayyara!.  

Novel Amor Fati, Ayyara! menceritakan tentang seorang anak gadis berusia 

14 tahun yang serba ingin tahu bernama Ayyara Maheswari. Novel ini berisi tentang 

kehidupan Ayyara yang memilukan sekaligus mengharukan. Sejalan dengan 

musibah dan kejadian yang menimpanya secara bertubi-tubi, pada usianya yang 

terbilang masih sangat muda, Ayyara mampu menerima musibah-musibah tersebut 

dengan lapang. 

Penerimaan Ayyara terhadap takdir tidak terlepas dari pelajaran-pelajaran 

yang ia dapatkan dari surat-surat misterius yang berisi rangkaian kalimat-kalimat 

bijak penuh renungan, yang entah siapa pengirimnya, namun dapat membuatnya 

merasa sangat hidup. Banyak hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan tentu 

tidak pernah ia dapatkan di sekolahnya, justru ia dapatkan dari surat-surat itu. 

Secara keseluruhan novel Amor Fati, Ayyara! terdiri atas 15 bagian,  maka 

untuk mempermudah dalam memahami isi novel ini, penulis mempertimbangkan 

untuk memaparkan cerita dalam novel secara bab per bab. 
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a. Bagian 1 

Pada bagian pertama ini, diawali dengan kisah Ayyara Maheswari, seorang 

anak gadis berusia 14 tahun yang sedang berada dalam perjalanan pulang sekolah 

bersama temannya, Cheryl. Mereka pulang pada sore hari karena Ayya yang harus 

menjalani hukuman karena tidak mengerjakan tugas. 

“Diperjalanan mereka dipayungi langit sore yang hangat. Begitu 
menawannya langit orange saat itu.”93 

Meskipun anak-anak seusia mereka biasanya memakai sepeda, Ayyara dan 

Cheryl lebih memilih berjalan kaki. Mengingat cerita ini juga berlatar waktu tahun 

2004, jadi masih belum banyak kendaraan yang berlalu lalang, serta suasana klasik 

perkotaan masih terjaga yang membuat mereka lebih suka berjalan kaki sambil 

menikmati pemandangan kota. 

Perjalanan pulang mereka selalu di isi dengan ocehan-ocehan Ayyara yang 

menurut Cheryl aneh dan masih di luar nalar anak seumurannya 

“Pernahkah kamu membayangkan bahwa kita ini hidup hanya sebagai 
boneka?, 

Gimana kalau kita ini adalah wayang yang dimainkan oleh seorang dalang?”94 

Begitulah pertanyaan-pertanyaan Ayya saat itu yang membuat Cheryl 

tampak kebingungan dan berpikir bahwa temannya itu sedang banyak masalah. 

Oleh karena itu, Cheryl mengambil jalan lain, karena menurutnya Ayya senang 

menyendiri ketika sedang banyak pikiran.  

Setibanya Ayya di rumahnya yang tampak tidak ada siapa-siapa selain 

hewan peliharaannya, Shira, kucing kesayangan Ayya dengan bulu lebat dan halus 

yang selalu menjadi tempat curhatnya ketika sendirian. Karena Ayah dan Ibunya 

belum pulang, Ayyara memutuskan untuk pergi ke sebuah danau di pinggir kota 

 
93 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), h. 1. 

94 Muhammad Andi Firmasnya, Amor Fati, Ayyara!, h. 2. 
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yang tidak terlalu jauh dari ruamhnya. Tempat dimana ia sering menghabiskan 

waktunya hanya untuk melamun atau memikirkan hal-hal yang bahkan orang 

dewasa saja jarang memikirkannya. 

Masalah dan penderitaan yang datang bertubi-tubi membuat Ayya 

memandang kehidupan ini ambyar. Setelah banyaknya penderitaan yang ia alami, 

ia bahkan sering bertanya-tanya, selanjutnya apa lagi?. 

b. Bagian 2 

Pada bab ini, Ayyara mendapat sepucuk surat yang berada di kotak pos 

depan rumahnya, surat yang tidak memiliki prangko, entah dialamatkan kepada 

siapa. 

“Berbahagialah, Kanaya”95 

Tentu saja isi surat tersebut membuat Ayya heran dan bingung, siapa 

Kanaya yang dimaksud oleh penulis surat itu, dia tidak mengenalnya, atau mungkin 

saja tukang pos salah alamat mengirim surat tersebut. Ayyara segera 

mengembalikan surat itu ke dalam amplop dan meletakkannya dalam kotak pos. 

Namun, karena Ayyara adalah seorang anak yang serba ingin tahu, tentu 

saja surat itu menjadi beban pikirannya sepanjang hari. Pesan yang ada di surat itu 

sangat pas dengan suasana hatinya sekarang, tapi namanya bukan Kanaya. 

c. Bagian 3 

Seperti biasa, Ayyara selalu pulang sekolah bersama Cheryl, satu-satunya 

sahabat yang ia miliki. Dalam perjalanan mereka, Cheryl mempertanyakan terkait 

pertanyaan Ayya beberapa hari lalu yang masih diingatnya 

“Hmm... belum! Aku justru mendapatkan teka-teki baru,” jawab Ayyara.96 

 
95 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fatii, Ayyara!, h. 9. 

96 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 13. 
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Kemudian, ia menyampaikan rasa penasarannya dengan Kanaya, nama 

seseorang yang terdapat di dalam surat yang ditemukannya, namun ia tidak 

menceritakan dari mana nama tersebut ia ketahui. 

Pada bab ini, Ayya kembali menemukan surat yang sudah pasti itu 

untuknya, karena disana tertulis “Teruntuk Ayyara”, masih sama, tidak ada prangko 

yang membuat Ayya bingung dari mana surat itu berasal. Surat yang berjudul 

“Masalah adalah fakta universal” itu berisi tentang pernyataan bahwa masalah yang 

akan selalu ada. Hidup ini hanya berisi rentetan-rentetan masalah yang harus 

diselesaikan. Masalah tidak akan pernah terhenti, ia hanya datang silih berganti atau 

bahkan bertambah. 

Setelah membaca surat itu, Ayya semakin penasaran dan kagum siapa orang 

bijak dibalik penulis dan pengirim surat itu, sepertinya dia sangat mengenal Ayya. 

d. Bagian 4 

Pada bagian ini Ayyara sibuk membayangkan bagaimana rupa penulis yang 

selalu mengiriminya surat. 

“Sepertinya dia seorang pria dewasa dengan jas hitam bertopi dan pita 
dikerahnya. Atau seorang pria dewasa dengan pakaian lusuh, kumis seperti 
Chaplin dan sedikit janggut. Atau jangan-jangan dia hanyalah seorang remaja 
yang tidak berbeda jauh seperti Ayya?”97 

Ayya yang sibuk membayangkan rupa sang penulis itu tersenggol dan 

terjatuh. Namun detik selanjutnya, bukannya mendapatkan pertolongan, ia justru 

mendapatkan hinaan dari teman yang tidak sengaja menabraknya. Karena Ayya 

yang kehilangan kaki kirinya mengharuskan ia untuk menggunakan kaki besi yang 

sering menjadi objek bully-an beberapa teman sekolahnya. Tetapi, Ayyara yang 

baik, tidak pernah membalas hinaan yang ia terima. 

Pada bagian ini, Ayyara kembali mendapatkan surat yang berjudul 

“Kebahagiaan itu Ambyar”. Dari surat itu Ayya belajar bahwa ia akan menjalani 

 
97 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 20. 
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hidup sebagaimana mestinya, menjadi bahagia dengan apa adanya, karena 

kebahagiaan adalah sebuah tindakan. 

e. Bagian 5 

Karena sudah dua hari Cheryl tidak masuk sekolah, Ayyara memutuskan 

untuk menjenguknya sepulang sekolah dengan membawa roti panggang selai 

strawberry kesukaan sahabatnya. Sepulangnya menjenguk Cheryl, sudah menjadi 

rutinitas Ayya untuk mengecek kotak pos surat depan rumahnya. Ayya selalu tidak 

sabar untuk menerima pelajaran dari penulis surat yang bijak itu. Namun pada hari 

itu, surat yang ia terima hanya berisi satu kalimat “Orang bijak tidak pernah merasa 

menderita”. 

Ayya kembali dibuat bingung apa maksud dari penulis dan bertekad untuk 

membalas surat itu. Ayya pun mengambil selembar kertas dan pena lalu mulai 

menuliskan apa yang ingin ia sampaikan. Detik selanjutnya ia kembali bingung 

bagaimana suratnya itu akan sampai ke penulis. 

Karena berhubung besok adalah hari minggu, maka Ayyara memutuskan 

untuk begadang agar dapat memergoki penulis menyimpan suratnya di kotak pos, 

pikirnya. Tetapi, bukannya memergoki penulis secara langsung, ia justru 

memergokinya di dalam mimpi karena rasa kantuk yang tidak bisa ia tahan 

semalam.  

Keesokannya, Ayya memutuskan untuk menaruh surat yang ia tulis ke 

dalam kotak pos dengan harapan penulis akan menemukan surat itu dan 

membawanya pulang. Ia juga menemukan amplop baru yang berisi beberapa 

lembar kertas dengan judul “Peluk Hangat Penderitaanmu, Ayya!”. 

Surat itu menyatakan bahwa penderitaan itu sama halnya dengan masalah 

yang merupakan bagian dari hidup, dan hidup itu sendiri adalah suatu bentuk 

penderitaan. Walaupun penderitaan itu selalu ada, namun merasa menderita adalah 
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pilihan. Setiap orang berhak memilih bagaimana cara menyikapi penderitaannya 

tersebut. 

f. Bagian 6 

Sepulang sekolah Cheryl meminta Ayya untuk menemaninya ke toko buku. 

Ia membeli buku masak karena disuruh belajar memasak oleh ibunya, sedangkan 

Ayyara tertarik pada sebuah buku aneh yang terletak pada sebuah rak yang 

bertuliskan filsafat. 

“Dari sekian banyaknya buku yang dilihat, ada satu buku yang menarik 
perhatian Ayya. Dengan sampul hitam polos tulisan putih, disana bertuliskan 
“Makhluk Sempurna”.98 

Dikatakan aneh, karena di buku itu hanya ada judul, tidak ada penerbit, 

nomor ISBN, bahkan penulisnya. Namun, karena keanehannya itulah Ayya justru 

membelinya.  

Sebelum membaca buku yang telah ia beli tadi, terlebih dahulu ia 

memeriksa kotak pos, namun ia tidak menemukan surat baru, tapi surat yang ia tulis 

sudah tidak ada. 

Ayya begitu terpana pada apa yang tertulis di dalam buku “Makhluk 

Sempurna” yang dibelinya. Ayya merenungkan apa yang disampaikan oleh penulis 

buku yang sedikit banyak mengungkapkan hal sesungguhnya. Bahwa manusia 

adalah makhluk sempurna, ia sesuci malaikat tapi juga sebodoh hewan. Manusia 

memiliki kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh malaikat, dan juga memiliki akal 

yang tidak dimiliki hewan. Pemilihan kata dalam buku tersebut sangat mudah 

dicerna dan dimengerti oleh anak seusia Ayyara. 

g. Bagian 7 

Pada bagian ini, terjadi sebuah kecelakaan di sekolah saat kelas kimia 

tengah berlangsung di laboratorium. Kebakaran yang disebabkan oleh hasil ramuan 

cairan kimia seorang murid yang tengah membully Ayyara. Hasil ramuannya itu 

 
98 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 52. 
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tidak sengaja tersenggol oleh temannya sendiri, yang seketika berubah menjadi api 

dan kurang dari semenit api itu telah menjalar ke berbagai sudut ruangan.  

Para murid berlarian untuk keluar lab dengan berdesakan, karena hanya ada 

satu pintu disana. Karena panik dan orang-orang yang berdesakan membuat pintu 

tidak sengaja terdorong hingga pintu tersebut tertutup. Lebih malangnya lagi, entah 

kenapa pintu tersebut tiba-tiba macet yang membuat tiga orang masih terjebak di 

dalam, termasuk murid yang sering menghina Ayya. 

Ayya yang berhasil keluar merasa kasihan kepada murid itu, tanpa pikir 

panjang, ia dengan kaki besinya berlari ke arah pintu yang sudah hampir di lahap 

api. Karena pintu yang ada dihadapannya macet, Ayya melepas kaki besinya yang 

kemudian digunakan untuk memukul gagang pintu dengan sekuat tenaganya. Ayya 

berhasil, gagang pintu telah hancur dengan kaki besinya. Setelahnya, Ayya jatuh 

pingsan dengan kaki besinya yang sudah hancur. 

h. Bagian 8 

Ayyara telah pulih dan lebih bahagia, tidak ada lagi orang yang menghina 

fisiknya di sekolah. Kini ia mengajak Cheryl bermain di taman, karena mereka 

sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama. Tetapi, alasan sebenarnya bukan 

itu, melainkan ia ingin mengajak Cheryl melihat sebuah gubuk yang tampak sudah 

rapuh yang ada di dekat taman itu. Ia berharap dapat menemukan petunjuk 

mengenai siapa pemilik gubuk tersebut, barangkali ia bisa membantunya. 

Ayya bak detektif, dan Cheryl yang bosan melihat detektif Ayya hanya 

bersandar pada pintu gubuk. Pintu tempat Cheryl bersandar roboh dengan posisi 

Cheryl yang juga ikut terjatuh. Hal itu tentu saja membuat Ayya terkejut, ia ingin 

marah namun semua sudah terjadi. 

Karena dirasa sudah terlanjur, mereka berdua pun masuk dan menjelajah 

seisi gubuk yang tidak luas itu. Cheryl yang sibuk mencoba-coba kursi dan ranjang 
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yang ada di dalam gubuk untuk memastikan apakah barang-barang tersebut juga 

sudah rapuh. Sedangkan Ayya sibuk menatap dirinya pada cermin kecil di sebuah 

lemari, yang selanjutnya membuat ia penasaran dengan isi lemari itu.  

Ketika lemari terbuka, betapa kagetnya Ayya melihat sebuah amplop biru 

yang membuatnya secara spontan mengambil amplop tersebut. Karena mendengar 

suara seseorang dari luar, membuat Ayya dan Cheryl panik dan berusaha lari sejauh 

mungkin dari gubuk itu. Mereka berhenti di persimpangan jalan, saling 

menyalahkan satu sama lain karena telah merusak gubuk yang mungkin adalah 

tempat tinggal seseorang yang tidak berkecukupan. 

“Hari semakin mendung; persahabatan itu tampak sedikit retak. Namun dua 
orang sahabat memang akan berpisah hanya untuk bersatu kembali.”99 

Amplop yang Ayya temukan di gubuk, yang tidak sengaja ikut dibawanya, 

ternyata berisi surat yang ia tulis beberapa hari lalu. Hal itu tentu saja terasa sangat 

membingungkan baginya, dan mulai berpikir kemungkinan apa saja yang sedang 

terjadi ini. 

i. Bagian 9 

Setelah kejadian gubuk kemarin, Cheryl tidak masuk sekolah, membuat 

Ayya semakin merasa bersalah. Alhasil, sepulang sekolah ia berkunjung kerumah 

Cheryl. Namun, ia tidak dapat bertemu dengan sahabatnya itu, karena Cheryl 

ternyata sedang berada di rumah neneknya yang terletak di seberang kota, sekitar 2 

jam dari kota Ayya tinggal.  

Sesampainya Ayya di depan gerbang rumahnya, ia melihat kotak pos 

terbuka dan segera memeriksanya. Betapa senangnya ia kembali menerima surat 

dengan amplop biru, disana bertuliskan “Teruntuk Ayyara, maaf membuatmu 

menunggu!”. Ayya yang sudah sangat rindu dengan surat dari penulis bijak itupun 

 
99 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 84. 
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segera membuka amplop dan mulai membaca dua lembar kertas yang ada dalam 

amplop tersebut. 

Ayya sangat tersindir dengan apa yang diceritakan penulis surat itu. Surat 

itu juga membuatnya termenung, mengingat kejadian kemarin bersama Cheryl. 

Dengan secepat kilat, Ayya mencari kertas dan pulpen untuk segera menulis surat 

yang diperuntukkan untuk Cheryl, berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada 

sahabatnya.  

j. Bagian 10 

Sudah 3 hari setelah Ayya mengirim surat kepada Cheryl, tapi ia masih 

belum mendapat balasan. Sudah beberapa hari pula Ayya tampak sangat kacau, 

Ayya merasa kehilangan separuh kebahagiaannya karena ketidakhadiran Cheryl. 

Setiap hari, Ayya mengkhawatirkan Cheryl, ia takut kalau saja sahabatnya itu tidak 

akan memaafkannya. 

Ayyara tersenyum lebar saat mendapati sebuah surat dengan amplop putih 

di kota pos depan rumahnya. Ia yakin bahwa itu adalah surat dari Cheryl. 

“Teruntuk Ayyara, Sahabatku. 

Siapa yang mengatakan bahwa aku marah padamu? Aku bahagia, Ayya! 
Sangat bahagia! Di sini aku akan berbahagia; di tempat ini. Kita berjumpa 
lagi nanti, Ayya”.100 

Setelah membaca surat dari Cheryl, hati Ayya sedikit lega dan tenang, 

mengetahui bahwa sahabatnya itu tidak marah padanya, Ayya sungguh 

merindukannya. 

Sudah hari keempat setelah Cheryl membalas surat Ayya, namun ia belum 

juga kunjung masuk sekolah. Ayya yang sudah menduga-duga bahwa Cheryl sudah 

pulang hari ini, melangkahkan kakinya menuju rumah Cheryl sepulang sekolah. 

Namun, takdir memang selalu punya hal yang tak terduga. Niat untuk menemui 

 
100 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 100. 
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Cheryl, tapi yang ia dapatkan hanya kabar bahwa sahabatnya itu sudah berpulang 

ke tempat yang sesungguhnya 3 hari yang lalu, tepat sehari setelah Cheryl 

membalas suratnya. Siapa yang akan mengira bahwa surat yang ia terima 4 hari 

yang lalu menjadi pesan terakhir Cheryl untuk Ayya. 

k. Bagian 11 

Sudah seminggu Ayya tidak masuk sekolah, sejak mendapat kabar 

kepergian sahabatnya. Tiba-tiba ia teringat pada dua surat dari penulis bijak yang 

belum sempat ia baca kemarin. Ayya pun bergegas untuk membacanya.  

Surat tersebut menjelaskan tentang kefanatikan manusia terhadap 

kebenaran. Padahal manusia yang selalu mendekati kebenaran tidak akan pernah 

benar-benar meraih kebenaran itu. Manusia harus keliru terhadap sesuatu untuk 

berkembang, dibandingkan berusaha menjadi benar setiap waktu.  

Ayya sangat memahami dan belajar banyak dari apa yang disampaikan 

penulis di surat itu. Ayya selalu merasa bahwa isi surat misterius itu selalu pas 

dengan apa yang sedang ia rasakan. Apakah penulis surat itu adalah jelmaan 

malaikat? Begitulah kira-kira pikirnya. Ayya yang sekarang merasa lebih tenang 

setelah membaca surat tersebut. Ia sekarang akan belajar dari kekeliruan-

kekeliruannya. 

l. Bagian 12 

Ayyara kembali menulis surat bermaksud untuk membalas surat dari penulis 

misterius dan berharap bisa cepat dipertemukan. Ia menyimpan suratnya ke dalam 

kotak pos depan rumahnya dan mengambil surat baru yang ia dapatkan disana. 

Surat yang Ayya terima kembali membuatnya berpikir keras, bagaimana tidak, di 

dalam surat itu hanya ada satu kalimat tanya “Mengapa merampok itu buruk bagi 

perampok?”. 
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Sepulangnya dari danau, tempat dimana ia bisa merasakan kedamaian, 

tampak kotak pos terbuka. Sesuai dugaannya, disana sudah terdapat amplop biru 

yang baru, dan surat yang ia tulis juga sudah tidak ada. Ayya segera masuk ke dalam 

kamarnya dan mulai membaca beberapa lembar kertas yang ada dalam amplop itu. 

Ini adalah surat paling panjang yang pernah ia terima. Surat yang berjudul “Taman 

Firdaus” ini membahas tentang konsep surga dan neraka yang ada pada kehidupan 

setelah mati.  

Hal-hal buruk tidak akan mampu dibuktikan buruk kepada pelaku 

keburukan tanpa adanya penjelasan tersebut. Sang penulis juga menyampaikan 

terkait keberadaan akhirat yang masih abu-abu. Dan untuk mengambil jalan yang 

aman, maka manusia seharusnya beriman atau yakin adanya kehidupan setelah 

kehidupan ini.  

m. Bagian 13 

Seperti biasa, Ayya menerima surat dari penulis misterius yang sampai 

sekarang masih belum diketahui identitasnya. Namun kali ini, Ayya memutuskan 

untuk membaca surat itu di tepi danau yang biasa ia datangi. 

Kini Ayya belajar lebih banyak lagi dari tulisan dalam surat itu. Ayyara 

mulai berpikir bahwa segala hal yang ia lakukan sekarang harus bisa menjadi 

sesuatu yang abadi, artinya harus berguna untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan 

yang lebih kekal. Maka dengan itu, Ayya mengawalinya dengan meniatkan diri 

untuk belajar menggunakan hijab. 

n. Bagian 14 

Pada bagian ini, Ayyara Maheswari kembali ditimpa musibah karena ia 

harus ditinggalkan Ayah dan Ibunya. Ayah dan Ibu Ayya yang awalnya pamit 

hanya pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, ternyata harus meninggalkan Ayya 

selamanya. Kedua orang tua Ayya meninggal karena terlibat dalam ledakan yang 
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disebabkan oleh mobil tangki yang memuat bahan bakar mengalami kecelakaan 

hingga mobil tersebut terbakar dan meledak mengakibatkan beberapa kendaraan 

disekitarnya ikut terbakar. 

Untungnya, nenek Ayya memang datang beberapa menit setelah kedua 

orang tuanya pergi. Jadi Ayya tidak sendirian. Setelah pemakaman dilakukan, 

dirumah, Ayya meminta kepada neneknya untuk mengajarinya berhijab seperti 

neneknya itu. Dan saat itu pula nenek Ayya memutuskan untuk tinggal bersama 

Ayya.  

Saat tengah membereskan kamar Ayya, nenek menemukan sebuah map 

yang berisi banyak surat. Nenek tersenyum melihat kertas-kertas tersebut. 

sedangkan di sisi lain, Ayya sedang memeriksa kotak pos. Begitu ia menemukan 

surat, ia melangkah menuju ke tepi danau dan mulai membaca surat dari dalam 

amplop yang berjudul “Amor Fati”. 

Sepulangnya dari danau, kini Ayya tengah duduk bersampingan dengan 

neneknya. Nenek Ayyara mulai menceritakan yang sesungguhnya karena 

menurutnya sudah waktunya untuk Ayya mengetahui itu. Ayah yang selama ini 

Ayya sebut Ayya sebut ayah ternyata bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah 

tiri yang menikah dengan ibunya saat ia masih bayi. 

Ayah kandung Ayya yang saat itu jatuh miskin karena telah ditipu rekan 

kerjanya tidak tega melihat istri dan anaknya hidup susah, maka ia pun 

mengikhlaskan istrinya untuk dinikahi oleh pria lain yang lebih mampun untuk 

menghidupi istri dan anaknya itu dengan layak. 

Ayya meminta sang nenek untuk menemui ayah kandungnya. Ayyara pun 

dibawa ke sebuah gubuk yang ada di dekat taman kota; gubuk yang pernah ia 

kunjung bersama Cheryl. Kini Ayya mulai mengerti semua, siapa yang selama ini 

memata-matai dan mengikuti Ayya serta orang dibalik surat-surat misterius itu 
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adalah ayahnya sendiri. Ayahnya telah memenuhi janjinya saat bercerai dulu, 

bahwa ia akan bertanggungjawab terhadap perkembangan Ayya. Surat-surat yang 

ia kirim menjadi sarana untuk mendidik putrinya itu. 

Kanaya Arsyakayla, nama filsuf cilik yang diceritakan dalam sebuah surat. 

Itu adalah nama Ayyara ketika lahir. Ketika ayah dan ibunya bercerai, namanya 

berubah Ayyara Maheswari. 

o. Bagian 15 

Ini adalah bagian terakhir dalam novel. Aciel Balvara akhirnya kembali 

tinggal bersama putri kesayangannya dan juga mantan mertuanya; nenek. Cerita ini 

diakhiri pada sebuah pesta taman. Pesta yang menjadi bentuk perayaan ulang tahun 

Ayyara yang ke-15 tahun. Pesta yang diadakan di taman sempit di samping 

rumahnya. Hanya ada mereka bertiga; Ayyara, Ayah, dan nenek. Ayya 

menghabiskan banyak waktu bersama ayah hingga larut malam. 

  



 

50 
 

BAB IV 

NILAI TEOLOGI DALAM NOVEL AMOR FATI, AYYARA! 

A. Karakter Tokoh dalam Novel “Amor Fati, Ayyara!” 

Novel yang terdiri atas 166 halaman ini memang menyebutkan beberapa 

tokoh, namun pada bagian ini, penulis hanya akan mengulas tokoh-tokoh yang 

memang mengambil dan mempunyai peran yang besar dalam cerita. Karena 

beberapa tokoh yang hanya menjadi figuran atau pelengkap hidupnya cerita tidak 

mampu penulis analisis karakter yang dimiliki tokoh tersebut. 

1. Sabar 

Sabar adalah kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang tidak disukai.101 

Sabar identik dengan sikap menahan emosi pada diri yang dapat mendorong 

manusia berbuat kesalahan yang dipandang buruk oleh agama Islam. Kesabaran 

akan mendapatkan ketenangan ke dalam hati dan memberi keyakinan yang kuat 

bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya.  

Dalam novel Amor Fati, Ayyara!, sabar ini ditemukan dalam sifat tokoh 

utama dari cerita novel, yaitu Ayyara Maheswari. Ayyara merupakan tokoh 

protagonis utama yang diceritakan dalam novel. Dalam menjalani kehidupannya 

yang ditimpa musibah secara bertubi-tubi, ia senantiasa bersabar atas musibah 

tersebut.  

Sifat sabar yang dimiliki oleh Ayyara digambarkan dalam novel melalui 

hinaan yang seringkali ia dapatkan dari seorang teman sekolahnya, kaki besi yang 

ia gunakan pada kaki kirinya sering menjadi sasaran bully-an temannya, 

“Makanya, pake kaki tuh kaki asli! Biar kesenggol dikit tuh enggak gampang 
jatuh kek tadi.” Meledaklah tawa semua orang yang mendengar.102 

 
101 Ernadewita dan Rosdialena, “Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental”, Jurnal Kajian 

dan Pengembangan Umat 3, no. 1 (2019), h. 53. 

102 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 

2021), h. 20. 
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“Aku hanya khawatir kaki besinya itu cepat berkarat. Mungkin ramuan 
kimiaku ini bisa membuatnya lebih awet”, ujar lelaki itu yang sontak 
membuat semua perhatian tertuju pada Ayya dan menertawakannya. 
“Beginilah murid bodoh bekerja. Lihat, aku meracik ramuanku sendiri tanpa 
perlu mencatatnya. Betapa cerdasnya diriku!”.103 

Kesabaran akan membuat seseorang dapat mengendalikan emosi dengan 

baik. Setelah banyak hinaan-hinaan yang diterimanya, Ayyara tidak pernah berniat 

membalas ucapan dari mereka atau bahkan untuk menyimpan rasa dendam pun 

tidak. Ia pun kadang mengatakan pada Cheryl; satu-satunya temannya, untuk tidak 

menghiraukan mereka, jika Cheryl berniat untuk membelanya. Bahkan setelah 

mendapat hinaan berkali-kali, Ayyara justru menolong orang tersebut pada 

peristiwa kebakaran di laboratorium dengan kaki besinya. 

“Tak pernah terbayangkan oleh siapa pun, gadis ini rela melepas kaki besinya, 
kemudian di pakainya untuk memukul gagang pintu sekeras yang ia bisa, 
hingga ia berhasil menghancurkan gagang pintu itu dengan kaki besinya”.104 

Ayyara kini menerima hikmah atas kesabarannya. Selain mendapatkan kaki 

besi yang baru, ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya, karena tak ada lagi orang 

yang menghina fisiknya, temannya bahkan lebih segan terhadapnya. Sebagaimana 

kata pepatah, “Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di setiap ujian selalu ada 

hikmah yang baik yang akan mendatangkan kebahagiaan”. Hal itu juga sejalan 

dengan QS. Al-Baqarah/2:155, 

رِ   وَبَش ِ وَالثَّمَرٰتِۗ  نْفُسِ 
َ
ا
ْ
وَال مْوَالِ 

َ
ا
ْ
ال نَ  م ِ وَنَقْصٍ  جوُعِْ 

ْ
وَال خوَْفِ 

ْ
ال نَ  م ِ بِشَيْءٍ  مْ 

ُ
وَنَّك

ُ
نَبْل

َ
وَل

بِرِيْنَ   الصه
Terjemahnya: 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”105 
 
 
 
 

 
103 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 73-74. 

104 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 75. 

105 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 24. 
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2. Ikhlas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas dapat difenesikan sebagai 

hati yang bersih, tulus dan kerelaan.106 Dalam kamus istilah Agama, ikhlas 

didefenisikan sebagai melakukan suatu pekerjaan semata-mata karena Allah, bukan 

untuk keuntungan diri sendiri.107 

Dalam novel, tokoh yang digambarkan memiliki sifat ikhlas ini adalah Aciel 

Balvara, ayah kandung dari Ayyara. Dari hasil pembacaan penulis, Aciel Balvara 

diceritakan sebagai sosok yang begitu legowo dalam menerima takdir. Sikapnya itu 

dapat dilihat dan dinilai dari bagaimana ia merelakan istrinya untuk menikah 

kembali dengan seorang pria yang lebih mapan darinya. Hal tersebut dilakukannya 

dengan ikhlas, dengan harapan istri dan anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang 

lebih layak.  

Setelah jatuh miskin karen ditipu oleh rekan kerjanya yang membuat semua 

harta Aciel dirampas, ia merelakan istrinya untuk menikah sementara ia sendiri 

melanjutkan hidup di sebuah gubuk sederhana tanpa adanya ikhtiar atau usaha 

dalam memperoleh kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Ia hidup hanya 

dengan mengandalkan penghasilan dari bukunya serta dengan pekerjaan serabutan 

yang sesekali dilakukannya. 

Selain itu, sifat ikhlas yang dimiliki Aciel tampak juga pada sisi lain novel, 

sebagaimana ia mengatakan: 

“Jangan harapkan kehidupan tanpa masalah. Harapkanlah masalah yang lebih 
baik; masalah yang lebih indah untuk ditanggapi. Harapkanlah apa-apa yang 
sebagaimana adanya. Apa yang terjadi, terjadilah! Bagian kita adalah 
menerima suratan takdir. Ini bentuk kepahlawanan, untuk berani menghadapi 
apapun yang jelas-jelas ada.”108 
 

 
106 Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 322. 

107 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama, (Cet. II; Jakarta: CV SIENTTARAMA, 1988), h. 133. 

108 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 165. 
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3. Bertanggungjawab 

Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai sikap dalam diri manusia 

untuk memenuhi kewajiban dengan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

orang lain. Sikap tanggung jawab menjadi tolak ukur seseorang dalam menjalankan 

setiap kewajiban yang harus dipenuhinya. Penerapan tanggung jawab dilakukan 

pada seluruh aspek kehidupan yang menuntut baik sebagai makhluk individu, sosial 

serta makhluk yang berketuhanan.109 

Sikap tanggung jawab digambarkan pada beberapa tokoh dalam novel. 

Yang pertama Aciel Balvara, digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab 

karena walaupun ia telah bercerai dengan istrinya, ia tetap bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anaknya. Ia bertanggung jawab untuk mendidik putrinya 

dengan cara memberikan surat-surat misterius yang berisi pelajaran-pelajaran hidup 

yang dapat membawa dan membentuk Ayyara menjadi anak yang bijak.  

Sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Aciel Balvara merupakan bentuk 

tanggung jawab kepada orang lain. Di samping itu, terdapat juga tanggung jawab 

pribadi untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi manusia yang berkarakter baik. 

Hal itu digambarkan dalam sosok Chandra. Setelah musibah yang menimpanya atas 

perbuatannya sendiri, membuatnya belajar terhadap peristiwa tersebut untuk 

menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya.  

Setelah peristiwa kebakaran laboratorium saat kelas kimia, Chandra yang 

notabenenya adalah orang yang selalu menghina Ayyara menjadi salah satu korban 

yang berhasil ditolong oleh Ayya dalam peristiwa tersebut, membuatnya merasa 

malu dan meminta maaf atas perbuatannya terhadap Ayyara. 

“Dengan lengan penuh balutan perban akibat luka bakar, Chandra mendekat 
dan meminta maaf pada Ayya”110 

 
109 Paningkat Siburian, “Penanaman dan Implementasi Karakter Tanggung Jawab”, Jurnal 

Generasi Kampus 5, no. 1 (2012), h. 16. 

110 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 78. 
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Selain permintaan maaf tersebut, ia bersama orang tuanya juga 

menggantikan kaki besi Ayyara yang sudah hancur sebagai ungkapan terima kasih 

yang besar. 

Di sisi lain, menuju bagian akhir cerita dalam novel, bentuk tanggung jawab 

kepada diri sendiri juga digambarkan oleh Ayyara, tampak pada saat ia meminta 

kepada neneknya untuk belajar menggunakan hijab. 

“Ayya sedikit mengangguk, senyum yang sangat kecil, menghembuskan 
tanda letih. “Nek, ajari aku untuk berhijab seperti nenek”111. 

Berhijab; menutup aurat merupakan salah satu kewajiban perempuan dalam 

Islam, maka keinginan Ayyara untuk berhijab merupakan salah satu bentuk 

bagaimana ia bertanggung jawab pada dirinya dengan keinginan mengubah, 

memperbaiki dan membawa dirinya kepada hal yang lebih baik.  

4. Ridha 

Ridha merupakan penerimaan dan ketentraman hati pada yang Maha 

Bijaksana serta menyisihkan pilihan sendiri dibarengi kepasrahan.112 Dalam Islam, 

ridha adalah menerima apa saja takdir atau ketentuan Allah dengan pikiran dan hati 

yang lapang. Walaupun takdir tersebut bertentangan dengan keinginan manusia, 

tidak ada keluhan atau perasaan putus asa dalam sifat ini. Manusia mesti menerima 

takdir Allah dengan penuh keikhlasan.  

Seseorang yang telah mencapai ridha tidak akan menentang keputusan 

qadha Allah. Maka hati orang yang ridha akan merasa tenang, meskipun tertimpa 

musibah. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa kehidupan yang paling nikmat 

ialah kehidupan orang-orang yang ridha terhadap Allah.113 Sikap ini digambarkan 

 
111Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 147.  

112 Muhammad Khalid Tsabit, Quantum Ridha: I’tibar Kesejukan Hati Kemuliaan Pribadi 

terhadap Qadha Ilahi, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11. 

113 Muhammad Khalid Tsabit, Quantum Ridha: I’tibar Kesejukan Hati Kemuliaan Pribadi 

terhadap Qadha Ilahi, h. 10 
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dalam novel pada tokoh Ayyara, dimana ia senantiasa menjalani hidupnya dengan 

apa adanya. 

“Aku hanya akan menjalani hidupku sebagaimana mestinya”114 

Pernyataan yang sama dikatakan berulang-ulang dalam novel, dan kembali 

ditegaskan: 

“Aku merasa sangat bersyukur! Aku mencintai penderitaanku, aku akan 
memikul tanggung jawabku...”115 

Ada banyak manusia yang merasa sulit menerima keadaan yang menimpa 

dirinya. Namun, manusia yang memiliki sifat ridha terhadap takdir, seperti yang 

dimiliki Ayyara, tidak mudah kecewa atas suatu pengorbanan yang dilakukannya. 

Ia tidak pernah menyesali kehidupan yang diberikan Allah swt.116 

Orang yang memiliki sifat ridha percaya bahwa Allah selalu melakukan 

yang terbaik untuk manusia, sebagaimana dalam novel dikatakan: 

“Lihat bagaimana takdir memainkan perannya dalam kehidupan. Semua 
begitu indah ketika tampak akan berakhir. Tuhan selalu tahu waktu, tempat 
dan orang yang tepat. Begitupun takdirnya, tidak pernah mengkhianati”.117 

Hal tersebut juga sejalan dengan QS. Al-Baqarah/2: 216 yang berbunyi: 

 ُ مْۗ  وَاللّٰه
ُ
ك
َّ
هُوَ شَرٌّ ل ا وَّ ٔـً وْا شَيْ بُّ حِ

ُ
نْ ت

َ
ى ا مْۚ  وَعَسٰٓ

ُ
ك
َّ
هُوَ خَيْر  ل ا وَّ ٔـً رَهُوْا شَيْ

ْ
نْ تَك

َ
ى ا  وَعَسٰٓ

مُوْنَ ࣖ
َ
ا تَعْل

َ
نْتُمْ ل

َ
مُ وَا

َ
 يَعْل

Terjemahnya: 

“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”118 

 
114 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 27. 

115 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 121. 

116 Saefuddin Zuhri, “Penafsiran al-Syarawi terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Ridha 

dan Pengaruhnya dalam Kehidupan”, Skripsi, (Jakarta: Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, 2020), h. 30. 

117 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 158. 

118 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34. 
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B. Bentuk Teologi dalam Novel Amor Fati, Ayyara! 

1. Jabariyah 

Penerapan konsep takdir aliran Jabariyah dalam hidup manusia akan 

berpengaruh pada peningkatan keimanan, karena adanya beberapa hal yang 

memang berada diluar kemampuan nalar manusia. Namun, apabila hal tersebut 

diterapkan, maka akan melahirkan sikap fatalistik.119 Sikap yang akan 

menimbulkan rasa pasrah atas segala nasib buruk yang terjadi tanpa adanya ikhtiar 

untuk mengubah atau memperbaikinya. 

Secara intuitif, jika dilihat dari judulnya dapat diketahui adanya nilai 

Jabariyah yang termuat di dalam novel Amor Fati, Ayyara!. Berdasarkan hasil 

pembacaan dan pemaknaan penulis terhadap novel, konsep amor fati yang 

disampaikan dalam novel sejalan dengan paham Jabariyah.  

Menurut paham Jabariyah, Allah swt. telah menentukan segala sesuatu 

bahkan sebelum sesuatu itu diciptakan. Seperti manusia dan perbuatannya itu 

adalah ciptaan Allah menurut paham Jabariyah. Setiap manusia hanya menjalankan 

takdir tanpa adanya pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Sama halnya dengan 

analogi wayang yang digerakkan oleh seorang dalang. Manusia adalah wayang, 

sedangkan Tuhan -dalam Islam disebut Allah swt.- dianggap sebagai dalang. Pada 

awal cerita dalam novel Amor Fati, Ayyara! hal tersebut disampaikan, 

“Pernahkah kamu membayangkan bahwa kita ini hidup hanya sebagai 
boneka?, Bagaimana kalau kita ini adalah wayang yang dimainkan oleh 
seorang dalang”120 

Paham Jabariyah yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki 

kebebasan atas kehendak dan kemauannya sendiri; segala sesuatu adalah kehendak 

 
119 Raihan Ridho Abdillah, “Perbandingan antara Kekuasaan Tuhan dalam Aliran Jabariyah 

dan Kekuasaab Manusia dalam Aliran Qadariyah”, Gunung Djati Conference Series 24, (2023), h. 

654. 

120 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 

2021), h. 2. 
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Tuhan memang sering sekali dianalogikan layaknya wayang yang hanya bergerak 

jika digerakkan oleh dalang. Hal itu juga relevan dengan dengan QS. As-Saffat/37: 

96 yang dijadikan sebagai landasan dalil dalam paham Jabariyah 

وْنَ 
ُ
مْ وَمَا تَعْمَل

ُ
قَك

َ
ُ خَل  وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Padahal Allahlah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu” 

Titik pusat paham Jabariyah yang terdapat dalam novel disampaikan pada 

dua surat terakhir yang diterima Ayyara, selembar kertas kecil yang bertuliskan 

pertanyaan, “apakah kamu percaya terhadap takdir?”. Ayyara kemudian berpikir 

keras mengenai apa jawaban dari pertanyaan itu, hingga pada surat terakhir yang 

berjudul “amor fati” dijelaskan: 

“Aku sedang berada dalam suasana fatalistik ‘menyerah pada Tuhan’. Aku 
menyebutnya Amor Fati.”121 

Sebagaimana paham Jabariyah yang dalam bahasa Inggris dikenal juga 

dengan istilah fatalisme atau predestination122, maka sikap fatalistik ini merupakan 

tabiat dari kaum yang menganut paham Jabariyah itu sendiri. Sikap yang membawa 

manusia pada penerimaan dan penyerahan hidup secara penuh kepada Tuhan. Tidak 

ada lagi usaha untuk menyangkal atau melawan takdir, bahkan untuk sekedar 

menyesali dan meratabi nasib yang tidak menguntungkan baginya.  

Paham ini akan mengantarkan manusia menjadi “yes sayer”. Dalam amor 

fati, manusia berkomitmen untuk menerima semuanya, karena konsep ini melihat 

bahwa yang benar dan yang salah adalah satu kesatuan, dan tidak lagi berharap 

secara destruktif bahwa segala sesuatu bisa terjadi sebaliknya. 

Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua yang terjadi adalah takdir 

Allah. Yang baik mengajarkan manusia untuk berterima kasih, yang buruk 

 
121 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 149. 

122 Jalaluddin Rahman, Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur’an: Suatu Kajian Tafsir 

Tematik, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 86. 
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mengajarkan untuk bersabar. Bahagia bukan di saat segala keinginan terwujud, 

melainkan saat manusia mengerti bahwa semua kehendak Allah adalah yang 

terbaik. 

2. Mu’tazilah 

Sebagaimana pada uraian bab sebelumnya dikatakan bahwa Mu’tazilah 

merupakan kaum penganut Qadariyah. Mereka memiliki pemahaman yang sama 

terkait kehendak bebas manusia. Jika konsep takdir dari aliran Qadariyah 

diterapkan oleh manusia, maka akan memunculkan sikap fleksibel serta kreativitas. 

Karena anggapan bahwa takdir itu terjadi atas kemauan manusia sendiri, membuat 

manusia akan berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah, serta tidak 

membuat manusia terkekang atas nasib buruknya, karena manusia memiliki 

kebebasan dalam menentukan takdirnya sendiri.123 

Berikut beberapa nilai teologi aliran ini yang penulis temukan di dalam 

novel, 

“Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu: kebebasan terakhir 
seorang manusia-kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, 
kebebasan untuk melihat jalannya sendiri. Karenanya, tidak ada kemerdekaan 
yang benar-benar hilang dalam situasi paling tidak manusiawi sekali pun.”124 

“Kita bisa memilih untuk menjadi baik atau jahat, kita bisa menjadi benar 
atau keliru. Kita memiliki kehendak bebas...”125 

Kedua kutipan di atas sejalan dengan paham Qadariyah yang menyebutkan 

bahwa aliran ini diperuntukkan kepada golongan yang menekankan kebebasan dan 

kekuatan manusia dalam perwujudan perbuatannya, yang disebut dengan istilah 

 
123 Raihan Ridho Abdillah, “Perbandingan antara Kekuasaan Tuhan dalam Aliran Jabariyah 

dan Kekuasaan Manusia dalam Aliran Qadariyah”, h. 654. 

124 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 45. 

125 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 57. 
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free will/ free act dalam bahsa Inggris.126 Manusia harus merdeka dalam ikhtiar atau 

penentuan perbuatannya, mau ke arah yang baik atau ke arah buruk. 

Pada sisi lain, kembali ditekankan adanya nilai Mu’tazilah dalam novel ini, 

yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab atas segala sesuatu 

yang telah ia perbuat, ditegaskan: 

“Ada hal penting lainnya: bahwa tak seorang pun yang bertanggujawab atas 
keadaanmu kecuali dirimu sendiri.”127 

“Ini memaksamu untuk bertanggung jawab atas segala kekacauanmu, dan jika 
kamu benar-benar bertanggung jawab terhadapnya, kamu tidak akan 
mengulangi kekeliruanmu di waktu mendatang.”128 

Kedua kutipan di atas sangat relevan dengan sebuah dalil yang menjadi 

landasan adanya paham Qadariyah, yaitu QS. Al-Mudatsir/74: 38, 

 ۙ سَبَتْ رَهِيْنَة 
َ
 نَفْسٍٍۢ بِمَا ك

ُّ
ل
ُ
 ك

Terjemahnya: 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”129 

Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berkehendak dan bertindak, 

sehingga manusia dapat dimintai pertanggung jawaban atas semua yang mereka 

lakukan. 

Selain itu, paham Mu’tazilah terkait al wa’ad wa al wa’id (janji Allah akan 

memberikan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan dan memberi siksa 

kepada orang yang melakukan kejahatan) juga ditemukan dalam novel, tepatnya 

pada pembahasan mengenai mengapa merampok itu buruk bagi perampok. Tidak 

 
126 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, analisa Perbandingan, (Cet. V; 

Jakarta: UI-Press, 1986), h. 33. 

127 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 92 

128 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara, h. 115. 

129 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 576. 
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ada satu pun yang dapat membuktikan bagaimana buruknya merampok bagi 

perampok itu, selain penjelasan tentang konsep kehidupan setelah mati. 

Sebagaimana peristiwa yang disebut Holokaus, kisah Adolf Hitler, seorang 

yang telah membunuh sekitar enam juta orang Yahudi, dengan mengurungnya di 

dalam kamar gas serta ada pula yang dibakar hidup-hidup, pada masa perang Dunia 

II. Di dunia ini tidak akan ada hukuman yang adil untuk perbuatannya itu. 

Walaupun ia juga diberikan hukuman yang sama dengan enam juta orang Yahudi 

yang menjadi korban tersebut, namun itu hanya akan setimpal dengan satu nyawa 

saja. Oleh karenanya, hukuman yang setimpal dengan perbuatan Hitler itu hanya 

ada di kehidupan setelah mati; akhirat. Hitler yang telah membakar enam juta orang 

Yahudi, maka Tuhan dapat membakarnya sebanyak enam juta kali pula.  

Tanpa penjelasan surga dan neraka ini, manusia tidak akan mampu 

membuktikan mengapa perbuatan-perbuatan buruk itu buruk untuk manusia itu 

sendiri. Hal tersebut relevan dengan QS. An-Nisa’/4:111, 

ى نَفْسِهٖ 
ٰ
سِبُهٗ عَل

ْ
سِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَك

ْ
 ... وَمَنْ يَّك

Terjemahnya: 

“Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia 
mengerjakannya untuk (kemudaratan) dirinya sendiri...”130 

Qadariyah meyakini bahwa apa yang manusia perbuat, sepenuhnya 

merupakan pilihan dari manusia itu sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. 

Namun, dalam artian Qadariyah percaya bahwa Allah itu adil. Allah akan 

memberikan hukuman kepada orang yang berbuat jahat dan memberikan pahala 

kepada orang yang berbuat baik. Oleh karenanya, jika manusia berbuat baik, maka 

Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika 

manusia melakukan perbuatan buruk, maka ia juga akan mendapatkan balasan yang 

 
130 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 96. 
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setimpal. Itu juga merupakan prinsip keadilan Tuhan menurut Mu’tazilah, disebut 

al-Adl yang menempatkan keadilan Tuhan dalam tanggung jawab manusia terhadap 

perbuatannya.  

Tuhan tidak dapat mengingkari Janji-Nya karena sangat konsisten dengan 

janji-janji tersebut.131 Sesuai janjinya, Tuhan akan memberikan surga kepada 

mereka yang beruat baik dan neraka bagi merekan yang tidak beruat baik. Anugerah 

dan hukuman yang diberikan Tuhan hanya akan menjadi sesuatu yang adil apabila 

diberikan pada makhluk yang memiliki kehendak bebas. 

3. Asy’ariyah 

Aliran Asy’ariyah yang menjadi penengah atau jalan tengah antara kedua 

paham tersebut, juga ditemukan dalam novel: 

“Barangkali takdir itu nyata, tetapi Tuhan tetap memberikan separuh 
kebebasan pada kita.”132 

Kutipan tersebut sejalan dengan paham Asy’ariyah yang menyebutkan 

bahwa Tuhan memang menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan manusia, 

namun dalam pewujudannya manusia turut mengambil peran dengan tenaga yang 

dimilikinya. Manusia mempunyai kehendak terbatas dalam bertindak dan memiliki 

kebebasan mutlak dalam berpikir. 

Paham tersebutlah yang dalam teologi Asy’ariyah dikenal dengan istilah 

kasb. Dalam konsep tersebut, Asy’ariyah tetap menuntut manusia untuk selalu 

berusaha bersikap kreatif dalam kehidupannya, namun tidak boleh lupa pada Allah 

yang menenentukan segalanya.133 Pernyataan tersebut ditegaskan pada novel yang 

menyebutkan, 

 
131 Ahmad Kosasih, Problematika Takdir dalam Teologi Islam, (Cet. I; Jakarta: Midada 

Rahma Press, 2020), h. 115. 

132 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati ayyara!, h. 142. 

133 Umma Farida, “Membincang Kembali Ahlusunnah wal Jamaah: Pemaknaan dan 

Ajarannya dalam Perspektif Mutakallimin”, Fikrah 2, no. 1 (2014), h. 46. 



62 
 

 

“Kita tidak bisa memilih situasi yang menimpa kita, tetapi kita selalu bisa 
menentukan sikap atas situasi tersebut.”134 

Tuhan dan manusia dalam paham ini masing-masing memiliki porsinya 

tersendiri. Sederhananya, prinsip dari aliran ini yang cukup mewakili, yaitu 

“manusia dapat berencana, tapi Tuhan  yang menentukan”

 
134 Muhammad Andi Firmansyah, Amor Fati, Ayyara!, h. 44. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis 

mampu menarik beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai benang merah. 

Pertama, novel Amor Fati, Ayyara! bercerita tentang bagaimana seorang 

anak gadis menghadapi berbagai masalah yang datang secara bertubi-tubi, mulai 

dari kecacatan fisik yang ia alami, yaitu kaki kirinya yang harus diganti dengan kaki 

besi yang membuatnya sering kali mendapatkan hinaan dari teman-teman 

sebayanya, ditinggalkan oleh satu-satunya sahabat yang ia miliki hingga pada titik 

dimana ia harus kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan yang merenggut 

nyawa kedua orang tuanya sekaligus. Pada usianya yang masih terbilang sangat 

muda, Ayyara mampu menerima segala suratan takdir dengan lapang. Hal itu ia 

dapatkan dan pelajari dari surat-surat misterius yang selalu ia terima, dimana surat-

surat itu selalu berisi kalimat-kalimat bijak penuh renungan yang selalu pas dengan 

isi hatinya. 

Kedua, novel Amor Fati, Ayyara! menceritakan beberapa tokoh dengan 

sifat, watak dan karakter yang berbeda-beda. Namun, dengan perbedaan itulah yang 

mampu menjadikan cerita dalam novel menjadi sempurna, dan tidak dominan. 

Dalam karya sastra, karakter tokoh mengambil peran dan terlibat dalam jalannya 

cerita. Dengan adanya perbedaan dalam karakter tokoh, jalan cerita bisa dibangun 

berdasarkan bagaimana watak dan sifat yang ditunjukkan oleh tokoh didalamnya. 

Karakter-karakter yang ditemukan dalam novel adalah sabar, ikhlas, tanggung 

jawab dan ridha terhadap takdir yang dimiliki oleh tokoh dalam novel mampu 

mempresentasikan tema yang diusung pengarang dari novel tersebut. Sikap Ayyara 

yang mampu dengan legowo 
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menerima suratan takdirnya mencerminkan konsep amor fati yang hendak 

disampaikan oleh pengarang. 

Ketiga, paham Jabariyah yang sejalan dengan konsep amor fati Nietzsche 

yang diusung dalam novel membahas tentang sikap fatalistik yang membawa tokoh 

dalam novel sampai kepada penerimaan sepenuh-penuhnya terhadap hidup, dan 

menjalani hidup tersebut dengan sebagaimana mestinya, seperti konsep wayang 

yang digerakkan oleh seorang dalang. Paham Qadariyah atau Mu’tazilah yang 

merupakan penganut Qadariyah juga tampak dalam novel, tergambar dari pesan 

yang disampaikan oleh Aciel Balvara kepada Ayyara Maheswari melalui surat yang 

menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan, yaitu kebebasan dalam 

menentukan sikap dan jalan hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. 

Kemudian, sebagai penengah antara kedua paham tersebut, Asy’ariyah juga 

nampak dalam novel yang sejalan dengan teori kasb-nya. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian tentang nilai-nilai teologi yang terdapat di dalam novel bukanlah 

bentuk model penelitian yang baru, sehingga dalam penelitian ini penulis hendak 

menyajikan sesuatu yang lebih segar yang mampu memberikan pengetahuan yang 

lebih baru kepada masyarakat intelektual. Oleh karenanya, penulis ingin 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Novel walaupun sebagai karya fiksi, tetapi sangat intens terhadap realitas 

yang ada. Karya tersebut tidak hanya terbatas pada karya fiksi saja, namun dapat 

memberikan nilai-nilai yang jelas atau terkadang samar yang memerlukan referensi 

untuk memahaminya. Namun realitanya, masih banyak yang menganggap bahwa 

novel hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang saja yang tidak ada relevansinya 

dengan kehidupan. 
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Untuk peneliti selanjutnya yang hendak mengangkat sebuah novel menjadi 

objek kajian dalam penelitian, sebaiknya memilih hal baru yang masih belum 

banyak diteliti dan dikaji dalam novel, sehingga mampu memberikan penjelasan 

bahwa novel sebenarnya mengandung banyak nilai dan pelajaran yang berkenaan 

dengan problematika kehidupan.   
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