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Biografi Penulis v

Alhamdulillah wa Syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta 
selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi 
aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, 
karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang 
harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah salah satu produk 
akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. 
Karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, 
tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk 
menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi 
serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan 
transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan 
PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga 
bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, 
sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi 
keilmuan. 

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan 
masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. 

PENGANTAR REKTOR
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Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi 
diskursif yang hidup. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 
100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga 
membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara 
umum. 

Gowa, 2 Mei 2022

Rektor UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.
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الحمد لله رب العا لمين والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبساء 
والمرسلين وعلی اله واصحابه اجمعين. اما بعد.

 segala puji bagi-Mu Ya Allah Tuhan Maha ,الحمدلله رب العالمين
Kuasa atas segala alam raya ini, yang senantiasa melimpahkan nikmat-
Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis dan keluarga, 
sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Demikian pula 
selawat dan taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Nabi Besar 
Muhammad Saw. yang merupakan uswah al-ḥasanah dalam berbagai 
aktivitas keseharian manusia, menjadi penerang segenap makhluk 
Tuhan terutama bagi umat Islam, insyaallah.

Proses penyusunan dan penulisan buku ini, tentunya penulis 
menyadari bahwa untuk memperoleh hasil yang memuaskan bagi 
segenap pihak adalah tidak mudah, dan mengalami kekeliruan yang 
tidak sengaja, sehingga penulis mengharapkan kritikan dan masukan 
dalam penyempurnaan buku ini. Namun dengan dukungan moril dan 
materil dari berbagai pihak, buku ini dapat diterbitkan dengan baik.

Kepada masyarakat yang mengalami kasus kewarisan dalam 
keluarga, buku ini dapat dijadikan sebagai alat refensi dalam proses 
penyelesaian kasus kewarisan, terutama kepada pencari keadilan dan 

PENGANTAR REKTORPRAKATA
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terkhusus lagi kepada keluarga Muslim terkait dengan sengketa harta 
warisan. Pihak Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 
serta mahasiswa pada perguruan tinggi lain yang sedang mengambil 
mata kuliah Fikih Mawaris atau Hukum Kewarisan, dapat membantu 
mahasiswa untuk mendapatkan kemudahan memahami sistem 
pembagian warisan terutama hukum kewarisan Islam.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang membantu dan mendukung terbitnya buku ini, permohonan maaf 
jika terdapat kekeliruan baik dari teknik pengutipan, penulisan, isi, dan 
sebagainya. Semoga Allah Swt. memberikan manfaat dan pahala kepada 
penulis dan pembaca, Aāmīn yā Rabb al-’ālamīn.

 

Prof. Dr. Drs. H. Supardin, M.H.I.
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A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut.

b  : ب   z : ز   f : ف
t  : ت   s : س   q : ق
ṡ :ث   sy : ش   k : ك
j : ج   ṣ : ص  l : ل
ḥ : ح   ḍ : ض  m : م
kh : خ   ṭ : ط   n : ن
d : د   ẓ : ظ   h : ه
ż : ع : ‘   ذ   w : و 

r : ر   g : غ   y : ي
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda (’)

PEDOMAN TRANSLITERASI
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2. Vokal dan Diftong
a.  Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan:

Vokal Pendek Panjang 

Fathah
Kasrah
Dammah

A
I
U

Ā
Ī
Ū

b.  Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan 
(au), misalnya bain (بين) dan qaul (قول).

B.  Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt.  : Subhana wata‘ala

2.  Saw.. : Sallallahu alaihi wasallama

3.  as.  : alaih a-salam

4.  H.  : hijriah

5.  M.  : masehi

6.  SM.  : sebelum masehi

7.  W.  : wafat

8.  QS/..:.... : qur’an surah/nomor surat: ayat
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A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam pergaulan masyarakat 
memiliki beraneka ragam agama, suku, dan adat istiadat. Demikian 
pula setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya dijamin oleh konstitusi, masyarakat berhak 
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat manusia.1 Konstitusi UUD Tahun 1945 
ini memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai 
kehidupan termasuk dalam menjalankan agamanya dan adat istiadatnya 
yang teidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Termasuk dalam hal pilihan hukum tentang kasus kewarisan di 
Indonesia yang mulanya hanya terfokus dalam sistem peradilan di 
Peradilan Umum. Semua kasus kewarisan diputuskan di Pengadilan 
Negeri termasuk kasus kewarisan bagi umat Islam. Karena Indonesia 
maerupakan masyarakat yang majemuk dalam penganut agama yang 
menjamin kedudukan warga negaranya.

1Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, 28C (1) amendemen kedua. 

PENDAHULUAN
1



Membincang Problematika Kewarisan di Indonesia2

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan 
mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, 
dan tertib. Negara lahir dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut 
dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum 
diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, 
dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada 
masyarakat. Konsep penegakkan keadilan adalah salah satu upaya untuk 
menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum 
tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai wadah bagi umat Islam 
dalam sengketa kewarisan.

 Lahirnya Lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah pengaturan 
tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama yang masih beraneka ragam karena hanya 
didasarkan pada: 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan 
Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan 
Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610); 2) Peraturan tentang 
Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi 
Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 
dan 639); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan 
Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). 

Oleh karena ini, pemerintah bersama DPRRI bersikap tangkas bahwa 
hal tersebut segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang 
mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 
1945. Terkait dengan pertimbangan tersebut dan amanat Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang 
yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang 
menyelesaikan sengketa hukum kewarisan Islam di Indonesia. Adanya 
Undang-Undang tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum bagi 
umat Islam dalam perkara sengketa kewarisan diselesaikan di Pengadilan 
Agama, apalagi dengan penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan di 
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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Pembahasan dalam buku ini, adalah mencakup tentang studi 
analisis pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia yang berorientasi 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-
peraturan tersebut diimplementasikan dengan undang-undang dan 
penerapannya dalam masyarakat Muslim di Indonesia termasuk adat 
istiadat setempat dengan penegasan tidak boleh bertentangan dengan 
hukum positif. Untuk lebih mengfokuskan substansi masalah, maka 
dapat dilihat pada rumusan masalah berikut ini. Untuk menganalisis 
lebih rinci pembahasan buku ini, penulis merumuskan kajian pada: 
sistem penggolongan ahli waris menurut hukum kewarisan di Indonesia; 
serta sistem pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat 
Muslim dan non-muslim berdasarkan ketentuan hukum kewarisan 
yang berlaku di Indonesia. Buku ini membahas tentang penggolongan 
ahli waris berdasarkan fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, hukum 
kewarisan perdata, dan hukum kewarisan adat.

B. Dasar Hukum
Dasar Hukum dalam pembentukan lembaga Peradilan Agama yang 
merupakan dasar kemandirian dalam sengketa kewarisan bagi umat 
Islam di Pengadilan Agama adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat 
(1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Demikian juga dalam Undang-Undang RI 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), yang merupakan dasar 
pertama pembentukan lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Kini 
undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang RI 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.2

2Baca UU RI No. 48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditetapkan 
di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009, diundangkan tanggal 29 Oktober 2009, 
dan berlaku tanggal 29 Oktober 2009 pula.
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Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah 
bangsa yang mempunyai hukum perundang-undangan dalam mengatur 
dan menata bangsa dan masyarakatnya, kendatipun masyarakatnya yang 
heterogen, baik suku, ras, adat-istiadat, maupun agamanya. 

Bangsa Indonesia yang mempunyai dan mengakui agama dan 
keyakinan yang bermacam-macam, diakui oleh konstitusi yakni Undang-
Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
29.3 Artinya, konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan 
agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di 
Indonesia. Umat yang melaksanakan tentunya masyarakat Muslim 
dalam menyelesaikan sengketa kewarisannya. Umat beragama di 
Indonesia tidak bisa menghindar dari aturan-aturan hukum yang 
berlaku. Karena itu diperlukan pengetahun hukum yang memadai 
terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pengetahuan hukum pun 
tidak dapat diabaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau 
pelanggaran hukum. Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia 
lahir dijemput oleh hukum, manusia hidup diatur oleh hukum, da n 
manusia mati di antaroleh hukum. Oleh karena itu, manusia perlu 
mempelajari sejarah sosial hukum, baik hukum publik maupun hukum 
privat terutama sejarah sosial hukum Islam di Indonesia, dan terkhusus 
hukum kewarisan Islam. 

Istilah hukum Islam yang dimaksudkan adalah hukum yang diyakini 
memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum 
amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).4 

Segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni (mahdah) 

3Pasal ini tidak diamendemen: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengatur mengenai kedudukan penduduk, 
juga mengenai warganegara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat 
hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis 
dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Khusus 
ayat (1) menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, (lihat penjelasannya). 

4Amrullah Ahmad, dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 
(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 53. Akan tetapi persoalan ini 
sudah dijadikan sebagai suatu konsep untuk menerapkan dalam Lembaga Peradilan 
Agama yakni Pengadilan Khusus menyangkut sengketa perdata tertentu termasuk 
hukum pidana tertentu.
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tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Namun demikian, 
perkembangan hukum Islam di Indonesia termasuk di dalamnya hukum 
perkara tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus 
merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama yang tidak menutup 
kemungkinannya untuk dimasukan perkara pidana tertentu. Perkara 
pidana tertentu atau pidana khusus adalah awal dari perkara tertentu 
yang tidak menghasilkan kesepakatan para pencari keadilan, termasuk 
di dalamnya mengenai penyelesaian perkara hukum kewarisan Islam 
di Indonesia. Perkara kewarisan di Indonesia adalah mengatur sistem 
hukum nasional yang di anut oleh bangsa Indonesia. Terkait dengan 
pembagian harta warisan bangsa Indonesia menganut sistem hukum 
Barat dengan BW (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata), hukum Islam (Fikih 
Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam), sistem hukum adat.

Dasar hukum tentang kewarisan dalam BW (Burgerlijk Wetboek) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pasal 830 sampai pasal 
1130 KUHPerdata. Dasar hukum tentang kewarisan Islam (fikih mawaris 
dan KHI) adalah Al-Qur’an Surah al-Nisā’ ayat 7, 11, 12, 176, dan hadis 
termasuk ijtihat ulama. Khusus dalam Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia terdapat dalam Pasal 171 sampai Pasal 214 KHI. Sedangkan 
Sumber hukum kewarisan adat terdapat dalam adat kebiasaan yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat setempat, dengan 
catatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum fikih mawaris jelas tersurat dalam QS al-Nisā’ [4]: 7, 
11, 12, dan 176. Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam 
adalah karya manusia yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II Pasal 171 sampai 
dengan Pasal 214 KHI.

Sumber Hukum Kewarisan (Termasuk Fikih Mawaris dan 
KHI)

Sumber/dasar hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur’an khususnya 
dalam QS al-Nisā [4]: 7, 11, 12, dan 176 serta dalam Inpres RI Nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus Buku 
II. Adapun sumber hukum kewarisan dalam Al-Qur’an adalah terdapat 
dalam QS al-Nisā [4]: 7, 11, 12, dan 176 sebagai berikut.
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1.	 QS	al-Nisā’	[4]:	7

تَرَكَ  ا  مَِّّ نَصِيْبٌ  سَاءِۤ  ِ
ّ
وَلِلن  ۖ

َ
رَبُوْن

ْ
ق

َ
ا

ْ
وَال وَالِدٰنِ 

ْ
ال تَرَكَ  ا  مَِّّ نَصِيْبٌ  جَالِ  لِلرِّ

رُوْضًا ٧
ْ
ف رَۗ  نَصِيْبًا مَّ

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
 مِنْهُ ا

َّ
ل

َ
ا ق  مَِّ

َ
رَبُوْن

ْ
ق

َ
ا

ْ
وَالِدٰنِ وَال

ْ
ال

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan” (QS al-Nisā’ [4]: 7).5

Ayat 7 QS al-Nisā’ ini jika disederhanakan pengertiannya sehingga 
dapat disimpulkan menjadi: bagi laki-laki dan perempuan mempunyai 
hak terhadap harta kedua orangtuanya dan kerabat lainnya, baik sedikit 
maupun banyak sesuai ketentuan. Bagian seorang anak laki-laki dan 
perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan dari ayah 
dan ibunya termasuk keluarga lainnya.

2.	 QS	al-Nisā’	[4]:	11

وْقَ 
َ
نَّ نِسَاءًۤ ف

ُ
 ك

ْ
اِن

َ
يَيْنِۚ  ف

َ
نْث

ُ
ا

ْ
 حَظِّ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك

َّ
مْ لِلذ

ُ
ادكِ

َ
وْل

َ
ُ فِيْٓ ا ّٰ

مُ الله
ُ
يُوْصِيْك

 ِ
ّ

ل
ُ
بَوَيْهِ لِك

َ
ۗ  وَلِا

ُ
صْف هَا النِّ

َ
ل
َ
انَتْ وَاحِدَةً ف

َ
 ك

ْ
ثَا مَا تَرَكَۚ  وَاِن

ُ
ل
ُ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
اث

هٗٓ 
َ
وَرِث دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ل

ْ
اِن

َ
دٌۚ  ف

َ
هٗ وَل

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
ا تَرَكَ اِن دُسُ مَِّ نْهُمَا السُّ وَاحِدٍ مِّ

وْصِيْ  ةٍ يُّ دُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ مِّ
ُ
لِا

َ
هٗٓ اِخْوَةٌ ف

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
اِن

َ
ۚ  ف

ُ
ث

ُ
ل هِ الثُّ مِّ

ُ
لِا

َ
بَوٰهُ ف

َ
ا

نَ  رِيْضَةً مِّ
َ
عًاۗ  ف

ْ
مْ نَف

ُ
ك

َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ ا يُّ

َ
 ا

َ
ا تَدْرُوْن

َ
مْۚ ل

ُ
بْنَاۤؤكُ

َ
مْ وَا

ُ
بَاۤؤكُ

ٰ
وْ دَيْنٍۗ  ا

َ
بِهَآ ا

 عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١١
َ

ان
َ
َ ك ّٰ

 الله
َّ

ۗ  اِن ِ
ّٰ

الله

5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah PentashihanMushaf Al-
Qur’an, 2017), hlm. 78. 
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“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”6 

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban 
laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar 
maskawin dan memberi nafkah.7 Lebih dari dua, maksudnya adalah dua 
atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi. Laki-laki diberikan bagian 
yang lebih banyak dari perempuan karena laki-laki diberikan kewajiban 
untuk selain menafkahkan dirinya sendiri juga menafkahkan kepada 
keluarganya terutama kelak kepada istri dan anak-anaknya, termasuk 
keluarga yang merupakan dalam tanggungannya.

Ayat 11 ini jika disederhanakan terjemahnya adalah: Allah men-
syariatkan tentang pembagian harta warisan terhadap ahli waris:

a. Bagian seorang anak laki-laki = bagian 2 org anak perempuan (2: 
1); atau ABG (‘aṣabah bi al-gairi).

b. Kalau dua anak perempaun atau lebih = 2
3
 ; kalau seorang anak 

perempuan = 1
2
;

c. Kalau ada anak/cucu, ayah dan ibu masing-masing mendapat = 1
6
;

d. Kalau tidak ada anak/cucu, ibu mendapat = 1
3
, (dalam KHI ayah 

mendapat =  1
3
), dalam fikih mawaris ayah mendapat =  1

6
 + ‘aṣabah 

(sisa);

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 78.
7Baca Tafsir Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, nomor tafsir 

181. Kewajiban seorang laki-laki sabagai suami adalah memberikan nafkah lahir 
dan nafkah batin kepada perempuan sebagai istri. Demikian juga kewajiban suami 
yang sudah memiliki anak adalah tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan 
hidup anaknya.
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e. Kalau ada saudara 2 orang atau lebih, ibu mendapat =  1
6
; 

f. Pembagian harta warisan tersebut diselesaikan setelah:

1) Dibayar biaya pengobatan/rumah sakit (kalau ada);

2) Dibayar biaya penyelenggaraan jenazah;

3) Dibayar utang; dan

4) Ditunaikan wasiat.

5) Ini adalah ketetapan dari Allah (wajib ditunaikan). Sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 11 ini menjelaskan tentang bagian anak laki-laki/cucu laki-
laki, anak perempuan/cucu perempuan, bagian ayah dan ibu, dan 
bagian saudara, serta sisa. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara 
tersurat terkait bagian cucu, nemun cucu merupakan kelanjutan dari 
anak, sehingga kalau tidak ada anak dalam ahli waris tersebut maka 
dapat digantikan oleh anaknya anak (cucu). 

3.	 QS	al-Nisā	[4]:	12

دٌ 
َ
وَل هُنَّ 

َ
ل  

َ
ان

َ
 ك

ْ
اِن

َ
ف دٌۚ  

َ
وَل هُنَّ 

َّ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل  

ْ
اِن مْ 

ُ
زْوَاجُك

َ
ا تَرَكَ  مَا   

ُ
نِصْف مْ 

ُ
ك

َ
وَل

ا  مَِّ بُعُ  الرُّ هُنَّ 
َ
وَل دَيْنٍۗ   وْ 

َ
ا بِهَآ  وْصِيْنَ  يُّ ةٍ  وَصِيَّ بَعْدِ  مِنْۢ  نَ 

ْ
تَركَ ا  مَِّ بُعُ  الرُّ مُ 

ُ
ك

َ
ل
َ
ف

نْۢ بَعْدِ  تُمْ مِّ
ْ
ا تَركَ مُنُ مَِّ هُنَّ الثُّ

َ
ل
َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
اِن

َ
دٌۚ  ف

َ
مْ وَل

ُ
ك

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ل

ْ
تُمْ اِن

ْ
تَركَ

وْ 
َ
 ا

ٌ
خ

َ
هٗٓ ا

َ
ل ةٌ وَّ

َ
وِ امْرَا

َ
 ا

ً
ة

َ
ل
ٰ
ل
َ
وْرَثُ ك  يُّ

ٌ
 رَجُل

َ
ان

َ
 ك

ْ
وْ دَيْنٍۗ  وَاِن

َ
 بِهَآ ا

َ
ةٍ توُْصُوْن وَصِيَّ

اءُۤ فِى 
َ
هُمْ شُرَك

َ
رَ مِنْ ذٰلِكَ ف

َ
ث
ْ
ك

َ
انُوْٓا ا

َ
 ك

ْ
اِن

َ
دُسُۚ ف نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ مِّ

ّ
ل

ُ
لِك

َ
خْتٌ ف

ُ
ا

 ُ ّٰ
ۗ  وَالله ِ

ّٰ
نَ الله ةً مِّ ۚ  وَصِيَّ يْرَ مُضَاۤرٍّ

َ
وْ دَيْنٍۙ غ

َ
وْصٰى بِهَآ ا ةٍ يُّ ثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّ

ُ
ل الثُّ

عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ ١٢
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai 
anak, maka kamu (suami) mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau/dan sesudah dibayar hutangnya. 
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Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika 
kamu (suami) tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 
istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu (suami) tinggalkan sesudah 
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu 
(suami). Jika seseorang meninggal duania, baik laki-laki maupun perempuan 
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu 
saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka (saudara 
seibu itu) bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat 
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang 
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Memberi mudarat kepada ahli waris itu ialah tindakan-tindakan 
seperti: (1) mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka; (2) berwasiat 
dengan maksud mengurangi harta warisan; (3) sekalipun kurang dari 
sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan/
diharamkan. Ayat 12 ini jika disederhanakan terjemahnya menjadi, 
bagian suami/duda & istri/janda: 

a. Kalau tidak ada anak/cucu, duda mendapat = 1
2; kalau ada anak/

cucu, duda mendapat = 1
8
;

b. Kalau tidak ada anak/cucu, janda mendapat = 1
4
; kalau ada anak/

cucu, janda mendapat = 1
8;

c. Kalau tidak ada ayah/anak tetapi ada seorang saudara seibu laki-
laki/perempuan = 1

6
; kalau saudara seibu tersebut 2 orang atau 

lebih, mereka mendapat = 1
3

d. Pembagian harta warisan tersebut diselesaikan setelah:

1) Dibayar biaya pengobatan/rumah sakit (kalau ada);

2) Dibayar biaya penyelenggaraan jenazah;

3) Dibayar utang; dan

4) Ditunaikan wasiat.

5) Ini adalah ketetapan dari Allah (wajib ditunaikan). Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat 12 ini menjelaskan tentang bagian suami (duda), istri (janda), 
dan saudara seibu baik saudara seibu laki-laki maupun saudara seibu 
perempuan. Inilah sebagai keunikan saudara seibu karena kesetaraan 
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dalam pembagian harta warisan, baik ia sebagai saudara laki-laki seibu 
maupun ia sebagai saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu 
dan saudara perempuan adalah sama bagiannya, kalau saudara laki-laki 
seibu mendapat bagian seperenam maka saudara perempuan seibu juga 
mendapat seperenam. Kalau saudara seibu ini terdiri atas dua orang atau 
lebih maka mereka bersekutu atau bersama dalam bagian yang sepertiga.

4.		 QS	al-Nisā’	[4]:	176

خْتٌ 
ُ
هٗٓ ا

َ
ل دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
ةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَل

َ
ل
ٰ
كل

ْ
مْ فِى ال

ُ
تِيْك

ْ
ُ يُف ّٰ

لِ الله
ُ
تُوْنكََۗ ق

ْ
يَسْتَف

هُمَا 
َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
ا اث

َ
انَت

َ
 ك

ْ
اِن

َ
دٌۚ  ف

َ
هَا وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ل

ْ
هَآ اِن

ُ
 مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِث

ُ
هَا نِصْف

َ
ل
َ
ف

يَيْنِۗ 
َ
نْث

ُ
ا

ْ
 حَظِّ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك

َّ
لِلذ

َ
نِسَاءًۤ ف ا وَّ

ً
جَال انُوْٓا اِخْوَةً رِّ

َ
 ك

ْ
ا تَرَكَۗ وَاِن نِ مَِّ

ٰ
ث
ُ
ل الثُّ

يْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ ١٧٦
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
ُ بِك ّٰ

وْاۗ  وَالله
ُّ
 تَضِل

ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
ك

َ
ُ ل ّٰ
نُ الله يُبَيِّ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, 
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika 
ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika 
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 
bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. 
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat 176 ini jika disederhanakan terjemahnya menjadi: kalalah 
ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan/atau anak.

a. Kalalah adalah: Kalau seorang meninggal tidak mempunyai anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara perempuan sekandung/seayah, 
maka saudara perempuan tersebut (seorang) mendapat = 1

2
;

b. Kalau ada saudara hanya seorang saudara laki-laki sekandung atau 
seayah, maka saudara laki-laki tersebut mendapat seluruh harta 
warisan (ABN=‘aṣabah binafsih);
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c. Kalau 2 saudara perempuan sekandung/seayah atau lebih mereka 
mendapat = 2

3
.

d. Kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung/
seayah, maka mereka mendapat ABG =‘aṣabah bil gairi (dengan 2: 
1).

Allah menerangkan hukum kepadamu, supaya kamu tidak sesat, 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kalalah yang dimasudkan ialah: seseorang mati yang tidak 
meninggalkan ayah dan anak. Ayat 176 ini menjelaskan tentang selain 
kalalah juga tentang bagian ahli waris perempuan yang akan menjadi 
atau mendapat ‘aṣabah ma’al gairi (sisa) karena tidak ada ahli waris laki-
laki yang menjadi ‘aṣabah. 

C. Pengertian Kewarisan
Hukum Kewarisan di Indonesia materi hukumnya adalah yang 
diberlakukan di Indonesia, meliputi fikih mawaris, hukum kewarisan 
Islam di Indonesia, hukum kewarisan perdata, dan hukum kewarisan 
adat di Indonesia.

1. Pengertian Fikih Mawaris (Fiqh Mawāriṡ)

Istilah fiqh awāriṡ (فقه الموارث ) sama pengertiannya dengan ukum 
kewarisan dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum yang mengatur tata 
cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Ada 
dua nama ilmu yang membahas pembagian harta warisan, yaitu ilmu 
mawaris (فقه الموارث ) dan ilmu fara’id (علم الفرائض ). Kedua nama 
ini (mawaris dan fara’id) disebut dalam Al-Qur’an maupun al-hadis. 
Sekalipun objek pembahasan kedua ilmu ini sama, tetapi istilahnya 
jelas berbeda. Kata موارث adalah jama’ dari ميراث dan mīrāṡ itu sendiri 
sebagai masdar dari ورث -يرث-ارثا – وميراثا, artinya perpindahan. Fikih 
(fiqh) mawaris (mawāriṡ) merupakan kata kewarisan yang terambil dari 
bahasa Arab yaitu mawāriṡ (موارث) bentuk jamak dari mīrāṡ (ميراث), 
yang dapat disamakan dengan intiqāl (انتقال) artinya perpindahan, yakni 
pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpidahan 
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konkret maupun abstrak. Adapun perpindahan yang konkret misalnya 
perpindahan harta benda, sedangkan yang abstrak seperti perpindahan 
ilmu pengetahuan sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “ulama adalah 
ahli waris para nabi.”

Secara etimologi kata mīrāṡ mempunyai beberapa arti, di antaranya: 
al-baqā’ (البقاء), yang kekal; al-intiqāl (الانتقال) “yang berpindah”, dan al-

maurṡ (الموروث) yang maknanya at-tirkah (التركة) yaitu harta peninggalan 
orang yang meninggal dunia yang bersih dari utang dan wasiat. Ketiga 
kata ini (al-baqā’, al-intiqāl, dan at-tirkah) lebih menekankan kepada 
objek dari pewarisan, yaitu harta peninggalan pewaris yang siap 
dibagikan kepada ahli waris. fiqh awāriṡ atau fikih mawaris adalah fikih 
(hukum) yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui 
perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan 
bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap 
yang berhak menerimanya.

Jadi, ketentuan umum mengenai hukum kewarisan di Indonesia 
dibahas dalam dua ilmu, yaitu ilmu mawaris (علم المواريث) dan ilmu 
fara’id (الفرائض علم) yang sama-sama membahas mengenai pembagian 
harta warisan yang bermakna at-tirkah (التركة) yang bermakna harta 
peninggalan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, ilmu waris 
itu mempelajari tentang pemindahan hak dan kewajiban dan pewaris 
kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan 
menentukan bagian dari ahli waris tersebut yang berhak. 

2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hukum kewarisan 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks 
yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak 
kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang 
masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di 
Indonesia misalnya mendefinisikan bahwa warisan adalah soal apakah 
dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang 
kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada 
orang lain yang masih hidup.
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Pengertian tersebut mengandung tiga unsur pokok yakni: pemindahan 
hak dari pewaris ke ahli waris secara otomatis, penentuan ahli waris yang 
berhak menerima harta warisan, dan penentuan berapa besaran bagian 
ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Perlu diketahui bahwa istilah yang berkembang di kalangan 
masyarakat tentang “pewaris”. Misalnya seorang ayah berkata kepada 
orang lain: “bahwa inilah anak saya si fulan yang merupakan pewaris 
saya”. Kalimat ini keliru, karena anaknya dikatakan sebagai pewaris saya, 
padahal anak tersebut belum meninggal dunia. Sedangkan seseorang 
dikatakan pewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Artinya 
pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, mempunyai ahli 
waris dan harta warisan.

Fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam mempunyai perbedaan 
terutama menyangkut gono-gini, bagian ayah, bagian kakek jika bersama 
dengan saudaranya pewaris yang disebut al-jaddu wa al-ikhwah, ahli waris 
pengganti, pewaris tidak mempunyai ahli waris, hamil/anak lahir di 
luar nikah, anak dalam kandungan, wasiat, dan kesepakatan ahli waris. 

Fikih mawaris yang dimasudkan adalah segala aspek yang terkait 
dengan pembagian waris adalah berdasar dari buku fikih klasik sebagai 
hasil dari ijtihad ulama fikih tentunya berdasar pada Al-Qur’an dan 
hadis. Hukum kewarisan Islam yang dimaksudkan adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing terhadap ahli waris yang berhak 
(tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Hukum kewarisan Islam 
di Indonesia selalu berpedoman pada KHI yang merupakan hasil dari 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 

3. Pengertian Hukum Waris Perdata

Secara bahasa atau etimologis, warisan adalah bagian yang telah di-
tentukan. Beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu: hukum waris, 
hukum warisan, faraid, fikih mawaris, dan hukum kewarisan.

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, kewarisan adalah ilmu 
yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, 
kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya. bahwa 
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hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 
Jadi kewarisan itu merupakan ilmu yang mengatur tentang orang-orang 
yang dapat saling mewarisi atau tidak mewarisi dan menetukan bagian 
mereka maing-masing sesuai dengan peraturan yang ada.

Hukum waris dalam KUHPerdata adalah hukum yang mengatur 
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang 
meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hal-hal yang bertalian 
dengan hukum kewarisan, berikut ini penjelasan tentang kewarisan dan 
semacamnya. Menurut A. Pitlo, hukum kewarisan perdata adalah suatu 
rangkaian ketentuan yang berhubngan dengan meninggalnya seseorang, 
akibat-akibatnya dalam kebendaan beralihnya harta peninggalan darin 
seseorang pewaris kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara 
mereka sendiri maupun dengan pihak lain.8 Pengertian ini terkait dengan 
hal harta peninggalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung 
RI) berpendapat bahwa hukum waris perdata adalah hukum-hukum 
atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban 
seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang yang 
masih hidup.9 Penjelasan pengertian ini merupakan pengaturan hak 
hidup berdasarkan peraturan yang berlaku. Vollmar berpendapat, bahwa 
hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya 
keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada 
para ahli warisnya.10 

Secara umuma semua ahli kewarisan perdata tersebut menjelaskan 
terkait dengan pemindahan hak dan kewajiban dari orang meninggal 
dunia (pewaris) kepada orang hidup sebagai ahli waris untuk mengatur 
secara adil terkait bagian masing-masing ahli waris yang berhak tersebut. 
Baik hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan perdata dan 
kewarisan adat, dan dijelaskan dalam KUHPerdata.

8Lihat pula, Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 249. 

9A. Pitlo, Hukum Waris Menrut KUHPerdata Belanda (Jakarta: Intermasa, 1986), 
hlm. 1. 

10H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 
1992), hlm. 373. 
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KUHPerdata (KUHPer) merupakan singkatan dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dalam Bahasa Belanda di sebut BW (Burgerlijk 
Wetboek). KUHPerdata inilah yang merupakan dasar dalam penetapan 
ahli warisan dan bagian ahli waris dalam hukum kewarisan perdata yang 
merupakan warisan dari peninggalan penjajahan Belanda.

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum 
Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 
tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië atau biasa disingkat sebagai 
BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum 
yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi 
kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa 
dan juga Timur Asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 
2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, 
seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku 
bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan 
yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/
tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya 
berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides 
yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama 
dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan 
dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara 
lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan 
hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris 
disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah 
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam 
penguasaan pemilik benda.

Pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan segala hak dan 
kewajiban seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli 
warisnya.11 Masalah-masalah yuridis yang timbul dari persoalan dan 
proses pewarisan, seringkali bersumber pada dua masalah pokok yaitu: 
1) pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang, dalam pewarisan 

11Ridwan Khairandy, dkk., Pengantar Hukum Perdata Indonesia, (Yogyakarta: 
Gama Media, 1999), hlm. 138.
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tidak menyatakan dengan tegas keinginannya melalui testament (ab 
intestate atau intestate succession); 2) pewarisan melalui testament, yaitu 
keinginan pewaris terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal 
dunia yang dinyatakan dalam testamen (testamentary succession). Karena 
itu hukum kewarisan hanya dapat berlangsung setelah matinya si 
pewaris. Segala hak dan kewajiban si pewaris akan diberikan kepada 
ahli warisnya yang dinyatakan dalam testamen (wasiat). 

4.	 Pengertian	Hukum	Waris	Adat	

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan 
tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, 
pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan 
dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud 
dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah 
wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak 
terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, 
harta perkawinan, harta bawaan, dan harta depetan. Pewaris adalah 
orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai 
harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang 
mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. 
Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris 
kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat 
sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi 
kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur 
cara  bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta 
kekayaan  yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi 
berikut.12

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan 
dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di 
antaranya adalah:

a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan 
yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak 

12Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti 
Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung: 1990), hlm. 47.
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dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya 
dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum 
barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan 
yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian 
mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum 
waris Islam.

c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk 
sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Hukum kewarisan menurut hukum adat adalah aturan-aturan 
hukum yang mengatur tatacara  dalam hal pembagian dan pengalihan 
dari harta kekayaan  yang tidak ada wujudnya menjadi ada wujudnya 
ataupun dari generasi kepada generasi berikutnya.

Pengertian terkait hukum adat dan hukum waris adat tergantung 
orang yang mendefinisikan sesuai dengan keadaan adat masyarakat 
setempat. Menurut hasil kesimpulan dalam “Seminar Hukum Adat 
dan Pembangunan Hukum Nasional” disimpulkan bahwa hukum adat 
diartikan sebagi hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk 
perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung 
unsur agama.13 Kalau dicermati pengertian ini, adalah penekanannya 
ada tiga unsur utama: pertama, hukum asli produk Indonesia; kedua, 
tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia; ketiga, mengandung nilai-nilai historis, budaya, dan agama. 

Hilman Hadikusuma: memberikan pengertian tentang hukum 
waris adat, adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi 
kepada keturunannya. Ter Haar: hukum waris adat adalah aturan-aturan 
hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan 
dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud 
dari generasi pada generasi.

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat waris adalah membuat 
peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan 
barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda 
(immateriële goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada 

13C. Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar (Cet. V; Bandung: 
PT Refika Aditama, 2018), hlm. 6. 
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turunannya. Demikian halnya Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa 
warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal 
dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Keempat sistem waris istilah warisa ini menitikberatkan pada 
tiga unsur pokok, yakni ilmu tentang cara memindahkan hak dari 
pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang 
berhak, dan menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli 
waris yang berhak menerima harta warisan tersebut. Istilah ini lebih 
mengutamakan tentang gono-gini, bagian ayah, bagian kakek, ahli waris 
pengganti, dan bagian anak dalam kandungan dalam sistem hukum 
waris Islam. 

D.  Analisis Terkait Tulisan Hukum Kewarisan
Setelah penulis menelusuri dan membaca berbagai buku pustaka terkait 
hukum kewarisan, penulis tidak menjumpai pembahasan tentang 
hukum kewarisan di Indonesia serti yang ditulis ini. Namun demikian 
terkait materi tentu ada kesamaan, dengan istilah penulis serupa tapi 
tidak sama. Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia yang oleh 
pembaru hukum Islam perlu direaktualisasikan.

Secara sederhana, pengertian reaktualisasi adalah proses, cara, 
dan atau perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan 
pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.14 Artinya, bagaimana 
mengaktualkan nilai-nilai perikehidupan masyarakat berdasarkan 
perkembangan zaman. Karena perubahan dari zaman ke zaman itu selalu 
tidak sama atau tidak sesuai lagi untuk kehidupan masyarakat yang baru. 
Jadi reaktualisasi ini merupakan perubahan pola pikir masyarakat yang 
akurat yang sifatnya selain tekstual juga kontekstual. Tetapi reaktualisasi 
tersebut lebih condong pada pemahaman yang kontekstual.

Karena itu, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III 
(Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 936.
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berapa bagiannya masing-masing.15 Dalam pengertian hukum kewarisan 
tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu 
tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris dan ahli 
waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku. 

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir 
Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat Muslim 
Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat Al-Qur’an. Gagasan 
ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan 
forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra 
yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama. 

Munawir dan pembaru lainnya diingatkan agar dalam menguraikan 
gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut 
kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) 
dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan 
dalam berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan 
praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan 
terhadap hukum Islam. Sistem pembagian harta warisan 2:1 pada QS 
al-Nisa [4]: 11 adalah: 

يَيْنِۚ .1 ...
َ
نْث

ُ
ا

ْ
 حَظِّ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك

َّ
 …..لِلذ

“bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan” (bagian laki-laki lebih 
besar dua kali lipat dari bagian perempuan). Ketentuan tersebut telah banyak 
ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, masyarakat yang daerahnya 
terkenal kuat Islamnya atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Kebiasaan inilah yang ditertibkan oleh Al-Qur’an, sehingga masyarakat tidak 
semaunya bertindak” (QS al-Nisa [4]: 11).

Sistem pembagian warisan pada masyarakat ini diketahui setelah ia 
menjadi Menteri Agama atas laporan para hakim. Kasus-kasus kewarisan 

15Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 
Buku II, Bab I, pasal 171. 

16 …bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan…. Penafsiran ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian 
perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti 
kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat Departemen Agama 
RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Eidisi baru revisi terjemah (Semarang: CV. Toha 
Putra, 1989), hlm. 116. 
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di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli 
waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1. Akan tetapi 
para ahli waris yang Muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri 
untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan 
demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang 
dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat Al-Qur’an. 

Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang 
enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih 
memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan 
orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh 
organisasi Islam.17 Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian 
secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil. 

Menurut Satria Effendi M. Zein, gagasan reaktualisasi ajaran 
Islam yang beliau lontarkan memang sempat membuat para ulama dan 
peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Karena gagasan tersebut 
merupakan prinsip dalam keyakinan umat Islam. Oleh karenanya, para 
pencinta hukum Islam harus mengkaji secara serius masalah fikih dan 
usul fikih sebagai metodologinya,18 termasuk pembagian warisan yang 
menyamakan bagian laki-laki dan perempuan.

Munawir Sjadzali mempunyai pengalaman pribadi terkait pembagian 
harta warisan. Sebelum ia melaksanakan gagasannya, terlebih dahulu 
meminta nasihat ulama terkemuka. Walaupun tidak mendapat jawaban 
yang pasti dari ulama tersebut, namun ulama itu memberitahukan 
apa yang ia alami sendiri. Mendengar jawaban tersebut, ia termenung 
sebentar, lalu bertanya: “apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan 
tersebut tidak lebih berbahaya”.19 Menurut Munawir Sjadzali, membagi 
rata harta kekayaan kepada putra dan putri selagi masih hidup dianggap 
sebagai hibah, dan mempunyai keraguan akan keadilan hukum 
faraid (hukum kewarisan) di kemudian hari. Sebab kalau seseorang 
mempunyai keyakinan akan adanya keadilan dalam hukum kewarisan, 

17Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: Kerjasama 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 
1995), hlm. 88. 

18Satria Effendi M. Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam 
di Indonesia” dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: Kerja sama Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 
hlm. 292.

19Munawir Sjadzali, hlm. 89. 
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tidak perlu dilakukan pembagian sebagai hibah. Tetapi kenyataan yang 
dialaminya adalah sebagai bukti, bahwa sudah banyak masyarakat 
Islam melaksanakan pembagian harta kekayaan kebada kerabatnya yang 
dianggap sebagai hibah.

Jalaluddin Rahman berpendapat, walaupun ayat mawaris sudah 
jelas 2:1, tetapi mengandung makna metaforis yakni pesan keadilan dan 
penghormatan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu, perubahan 
dari 2:1 menjadi 1:1 adalah sebuah tuntutan keadilan gender dan 
persamaan. Pastinya, urusan waris adalah urusan kehidupan dunia, 
sehingga sangat perlu diurus sebagai urusan dunia.20 Pendapat ini 
membenarkan adanya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 
dengan perbandingan yang sama, bahkan berbanding terbalik, 
tergantung konteks kasus yang ada. 

Penegasan di akhir tulisan Munawir Sjadzali mengatakan bahwa 
bukan berarti hukum kewarisan Islam seperti yang tercantum dalam 
KHI (Kompilasi Hukum Islam) itu tidak adil. Tetapi ia lebih menyoroti 
sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan 
hukum kewarisan Islam (ilmu faraid).

Alasan Munawir Sjadzali melaksanakan reaktualisasi dalam 
hukum kewarisan adalah adanya sejumlah masyarakat Muslim yang 
telah membagi hartanya kepada anak-anaknya ketika ia masih sehat, 
karena adanya kekhawatiran ketidakadilan dalam pembagian pusaka 
berdasarkan ilmu faraid. Ketentuan pembagian harta warisan dalam 
QS al-Nisa ayat 11 tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat 
Islam Indonesia.

Alasan yang menjadi rujukan Munawir Sjadzali mengadakan 
reaktualisasi hukum kewarisan Islam ialah Khalifah Umar bin Khattab. 
Untuk pertama kali dalam sejarah Islam, pembaruan hukum dilaksanakan 
yakni pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin 
Khattab menjadi Khalifah, beliau banyak mengadakan pembaruan 
hukum termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Umar telah banyak 
mengambil kebijakan dalam hukum yang tidak sesuai dengan teks ayat-
ayat Al-Qur’an.

20Jalaluddin Rahman, Metodologi Pembaruan: Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam 
(Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru), Orasi Pengukuhan Guru Besar (Makassar: 
IAIN Alauddin, 2001), hlm. 37-38. 
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Mengenai hal tersebut, kasus yang paling menggemparkan para 
sahabat adalah kebijaksanaan dalam pembagian harta rampasan perang 
yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an.21 Kebijaksanaan itu 
mendapat reaksi oleh banyak sahabat Nabi seperti Bilal, Abdul Rahman 
ibn ‘Auf, Zubair ibn ‘Awam, mereka menuduh Umar meninggalkan 
Al-Qur’an. Akan tetapi selain banyak yang menentang Umar, juga ada 
yang mendukung kebijakannya, seperti Khalifah Usman bin Affan dan 
Ali bin Abi Thalib.22 Pembaruan ini merupakan reaktualisasi hukum 
pertama dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia, karena 
Umar mengambil keputusan berdasarkan ijtihad sendiri yang tidak 
sama dengan kebiasaan umat Islam. 

Kebijakan Umar inilah yang dijadikan dasar oleh Munawir Sjadzali 
untuk mengadakan reaktualisasi hukum Islam, seperti hukum kewarisan 
Islam. Oleh karena itu, tidaklah salah jika seseorang mengadakan 
pembaruan hukum Islam, tidak mengikuti teks ayat Al-Qur’an, karena 
atas pertimbangan kemaslahatan umat yang menghendaki demikian. 
Hal itu juga berdasarkan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga 
tidaklah heran kalau masyarakat Muslim tidak melaksanakan hukum 
kewarisan Islam dengan sistem 2:1. Mereka melaksanakan pembagian 
harta warisan dengan sistem 1:1, bahkan berbanding terbalik 1:2. 
Artinya, laki-laki mendapat satu bagian, dan perempuan mendapat 
dua bagian.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia belum terlalu 
bermasyarakat dalam implementasinya, sebab penerapannya setelah 
adanya kasus/perkara di Pengadilan Agama. Sesungguhnya bila 
masyarakat Islam telah memahami apa hikmah di dalam pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam itu maka penerapannya akan terwujud dan 

perpecahan/perkara di pengadilan akan diminimalisasi. 

E.  Teoretis Hukum Kewarisan
Kajian teori merupakan rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 
proses berpikir deduktif untuk menghasilkan konsep atau proposisi 

21Lihat QS al-Anfal [8]: 41 yang artinya “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang 
dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, 
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnussabil…” 

22Munawir Sjadzali, hlm. 95. 
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(rancangan usulan) baru dalam buku ini yang disertai dengan ilmu 
pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan mempunyai 
kedudukan tempat dan derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah 
Swt. dalam QS al-Mujādilah [58]: 11.

 ُ ّٰ
سَحِ الله

ْ
سَحُوْا يَف

ْ
اف

َ
مَجٰلِسِ ف

ْ
حُوْا فِى ال سَّ

َ
مْ تَف

ُ
ك

َ
 ل

َ
مَنُوْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

وْتُوا 
ُ
ذِيْنَ ا

َّ
وَال مْۙ 

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
ك

َ
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 خَبِيْرٌ ١١
َ

وْن
ُ
ُ بِمَا تَعْمَل ّٰ

مَ دَرَجٰتٍۗ وَالله
ْ
عِل

ْ
ال

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Mujādilah [58]: 11).23

Ayat ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk 
memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Swt. dan ilmu pengetahuan.

Adanya pengetahuan yang dimilikinya, peneliti dalam melaksanakan 
tugasnya akan menghasilkan karya yang berkualitas. Kajian ini 
membahas mengenai pembagian harta warisan versi fikih mawaris 
dan hukum kewarisan yang mempunyai landasan khusus pada QS al-
Nisa’ [4]: 7, 11, 12, dan 176. Demikian pula Allah membedakan antara 
orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Orang yang 
mengetahui pastilah ia berakal, dan orang yang berakal akan menerima 
suatu pelajaran, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Zumar [39]: 9.

هٖۗ  خِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّ
ٰ
ا

ْ
رُ ال

َ
ذ حْ

َّ
اۤىِٕمًا ي

َ
ق يْلِ سَاجِدًا وَّ

َّ
نَاۤءَ ال

ٰ
انِتٌ ا

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
ا

23Khadim al-Haramain asy-Syarifainal-Sa’ud, (Pelayan kedua Tanah Suci) 
Raja Fahd ibn ‘Abd. al-‘Aziz. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah al-Munawwarah: 
Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da’wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 
yang menaungi Mujamma’ Malik Fahd li Thiba’at al-Mush haf Asysyarif Kompleck 
Percetakan Al-Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1418 H) hlm. 910–911. 
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“… Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat 
menerima pelajaran” (QS al-Zumar [39]: 9).24

Kaitannya dengan kewarisan, diperlukan sebuah teori untuk 
mendapatkan kajian teori ilmiah yang dilandasi dengan nilai-nilai 
Islam agar dapat menerangkan kepada umat manusia dengan baik, 
sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nahl [16]: 44.
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 ٤٤ 
َ
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َّ
ك
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“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan pada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan” (QS al-Nahl [16]: 44).25

Ayat tersebut menerangkan kepada umat manusia yang di-
maksudkan adalah: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan 
lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur’an, termasuk dalam hukum dan 
perundang-undangan. Perundang-undangan sebagai bagian dari hukum 
Islam yang merupakan bagian materi pada lembaga Peradilan Agama, 
mengalami rekonstruksi dalam pengembannya. 

Sebuah konstruksi teoretis, teori hukum telah mengoperasikan dan 
menghadirkan sebuah substruktur yang secara keseluruhan terkait oleh 
proposisi perintah suci yang bersumber dari wahyu. Proposisi ini tidak 
dapat diubah dan tidak ada interpretasi atau manipulasi intelektual yang 
dapat mengubah pokok-pokok yang mendasari atau dugaan yang dapat 

24Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 459-460. 
25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya, hlm. 272. 
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memengaruhi substansinya. Teori ini disebut sebagai kesinambungan 
teoretis atau teori kesinambungan.26

Teori kesinambungan ini tidak akan berubah, sekalipun situasi dan 
kondisi menginginkan untuk berubah, teori ini tetap konstan, karena ia 
merupakan proposisi perintah wahyu. Berdasar dari teori kesinambungan 
ini, maka kerangka teoretis dalam buku ini dikembangkan ke dalam tiga 
teori, yakni: teori pemberlakuan hukum; teori eklektisitas (eclecticism); 
dan teori unifikasi (unification) hukum.

Teori pemberlakuan hukum sebagai hukum nasional, telah dilalui 
beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam 
di Indonesia. Teori-teori yang dimaksudkan antara lain adalah: teori 
syahadat/kredo, teori receptie in complexu, teori receptie, teori receptie exit, 
teori receptio a contrario, dan teori eksistensi.

Menurut Friederich Julius dan Hazairin Tahir Azhary dalam teorinya 
yang bernama “teori lingkaran konsentris” mengemukakan bahwa 
betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara.27 Teori ini 
menghendaki agama, hukum, dan negara tidak dapat dipisahkan dalam 
kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar 
negara yakni Pancasila.

Hukum nasional yang berdasar Pancasila berlaku hukum agama 
dan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, yakni menyangkut keyakinan agama, ibadah 
agama, dan hukum agama.

Hukum agama adalah sumber ajaran pokok yang merupakan bagian 
integral terhadap hukum nasional. Hukum agama (hukum Islam) dan 
hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling tampak 
adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional 
(masuk dalam teori eksistensi).

Teori eksistensi, Mempunyai arti bahwa eksistensi hukum Islam 
dalam hukum nasional meliputi, adanya dalam arti: 

26Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 
200. hlm. 185. 

27Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem 
Politik Hukum di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem 
Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), hlm. 258.
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1. hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang 
integral darinya;

2. adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional 
dan sebagai hukum nasional;

3. norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 
hukum nasional Indonesia;

4. sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Teori eksistensi inilah yang bertahan dan berlaku sejak adanya 
pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam pembagian 
harta warisan bagi umat Islam di Indonesia yang kini sebagai kompetensi 
absolut pada lembaga Peradilan Agama. 

F. Metodologi Hukum Kewarisan 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam buku buku ini sebagai 
berikut.

1. Metode Penulisan

Dalam metode ini, penulis melaksanakan buku dengan menggunakan 
metode komparatif yakni dengan membandingkan beberapa pendapat 
dari berbagai literatur yang berkenaan dengan objek buku. Objek buku 
yang dimaksudkan adalah perkembangan pengembangan materi hukum 
kewarisan di Indonesia, khususnya hukum kewarisan Islam, hukum 
kewarisan perdata, dan hukum kewarisan adat.

2.  Metode Pendekatan

Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan multi inter-
disipliner. Metode pendekatan ini bersifat normatif sosiologis, formal 
yuridis, dan konteks sejarah konstitusional. Pendekatan yang bersifat 
normatif sosiologis adalah bagian dari hukum Islam yang pengembangan 
dan pelaksanaannya tergantung kesadaran masyarakat, karena hanya 
mempunyai sanksi moral bila melanggar. Pendekatan yang bersifat 
formal yuridis, adalah bagian dari hukum Islam yang telah menjadi 
hukum positif atas dasar peraturan yang telah mendapat legitimasi 
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hukum atau telah diundangkan. Adapun pendekatan dalam konteks 
sejarah konstitusional, adalah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia 
melalui perjuangan legal sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat. 

3.  Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan data dalam buku ini, penulis menggunakan buku 
kepustakaan (library recearch) yaitu dengan mengumpulkan literatur-
literatur yang berkaitan langsung dengan objek buku. Literatur primer 
yang digunakan oleh penulis adalah: 1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama (diundangkan 
pada tanggal 29 Desember 1989); 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam (ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991); 
dan 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama 
(diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006). Literatur sekunder dan 
atau penunjang adalah buku-buku hukum terutama yang menyangkut 
perkembangan dan pengembangan materi hukum kewarisan di 
Indonesia. Tidak kala penting adalah dengan munggunakan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau biasa dikenal dengan 
istilah Burgerlijk Wetboek (BW) dengan hukum kewarisan perdatanya, dan 
buku-buku hukum kewarisan adat. Demikian halnya dengan literatur 
lainnya yang terkait dengan kajian buku ini.

4.		 Metode	Pengolahan	dan	Analisis	Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan 
metode kualitatif. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis dan 
menginterpretasi data. Dalam teknik analisis data untuk memperoleh 
kualifikasinya, penulis juga menggunakan teknik interpretasi dengan 
cara berfikir deduktif dan terkadang menggunakan induktif. Metode ini 
digunakan oleh penulis untuk menganalisis data, terutama pendapat 
tentang pengembangan materi hukum kewarisan di Indonesia. 

Menganalisis data terkadang penulis mendahulukan metode deduktif 
daripada metode induktif, demikian juga sebaliknya, tergantung objek 
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pembahasan. Kalau objek pembahasan mengarah kepada kekhususan 
maka penulis menggunakan metode induktif, dan kalau objeknya 
mengarah kepada keumuman maka yang digunakan metode deduktif 
(metode induktif bersumber dari khusus ke umum, dan metode deduktif 
dari umum ke khusus).

G. Tujuan dan Kegunaan 
Meneliti sesuatu objek kajian, perlu diketahui apa tujuan dan kegunaan-
nya, sehingga buku ini terarah dan dapat mencapai sasaran yang 
diharapkan sebagaimana mestinya, terkhusus bagi peneliti dalam 
mengakaji buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dengannya. Adapun 
tujuan dan kegunaan dalam buku ini adalah: 

1.  Tujuan

Buku ini bertujuan menjadi referensi dalam menelusuri dan mengetahui 
terkait sistem hukum kewarisan di Indonesia termasuk penggolongan 
ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia. Penggolongan dan 
sistem penyelesaian yang dimaksudkan adalah berdasarkan fikih 
mawaris, hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), dan dalam kewarisan berdasarkan KUHPerdata 
dan hukum kewarisan adat. Demikian pula bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan sistem pembagian harta warisan dalam masyarat 
Muslim berdasarkan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia yang 
disebut dengan hukum kewarisan adat. 

2.  Kegunaan 

Adapun kegunaan teoretis dalam buku ini adalah berguna memberikan 
kontribusi kepada masyarakat terutama bagi mahasiswa Fakultas 
Syari’ah dan Hukum yang bergelut di dunia akademik, juga berguna 
menjadi bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam perkembangan 
hukum kewarisan di Indonesia. Selain itu juga kegunaan secara praktis 
yakni bermanfaat bagi masyarakat luas yang senantiasa belajar dan 
mencari materi hukum kewarisan khususnya hukum kewarisan Islam, 
hukum kewarisan perdata, hukum kewarisan adat untuk dikembangkan 
dalam masyarakat di Indonesia. Kegunaan secara spesifik, buku ini dapat 



Bab 1  Pendahuluan 29

berguna sebagai bahan rujukan pada buku selanjutnya serta berguna 
untuk pengembangan materi hukum kewarisan terkhusus hukum 
kewarisan Islam pada jurusan yang bergelut dalam dunia hukum Islam 
di Indonesia. Demikian halnya berguna sebagai bahan rujukan dalam 
dunia akademik terkait hukum kewarisan di Indonesia.

Fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai 
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, terkhusus Prodi Hukum 
Keluarga Islam di Indonesia, atau prodi dan/atau jurusan yang 
senada dengan prodi/jurusan tersebut, perlu dibedakan termasuk 
dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Karenanya buku ini dapat 
digunakan sebagai salah satu rujukan untuk dapat membedakan sistem 
pembagian warisan termasuk penggolongan/pengelompokan menurut 
fikih mawaris serta sistem pembagian warisan dan penggolongan 
atau pengelompokan menurut hukum kewarisan Islam yang dikenal 
dengan rujukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berdasarkan 
penggolongan KUHPerdata di Indonesia serta dalam sistem hukum 
adat di Indonesia. Dalam hukum adat terkait ahli waris diistilahkan 
dengan para waris. 

Para waris yang dimaksudkan adalah semua orang yang akan 
menerima penerusan atau pembagian harta warisan. Menerima harta 
warisan baik ia sebagai ahli waris yang menerima warisan maupun 
ahli waris yang tidak mendapat warisan. Kewarisan dalam hukum adat 
menggariskan bahwa ada waris yang menjadi ahli waris dan ada waris 
yang bukan ahli waris. Hal ini merupakan sebuah kasus yang rumit 
untuk diseleseikan secara hukum adat, karena ada ahli-ahli waris di 
suatu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi harta warisan, dan 
begitu pula sebaliknya ada di suatu daerah sebagai waris tetapi tidak 
mewarisi, namun di daerah lain ia harta warisan.

Hukum kewarisan adat ini sebenarnya tidak terlalu banyak 
perbedaan dengan dua sistem pembagian harta warisan yaitu sistem 
pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem pembagian harta warisan 
berdasarkan hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgelijk Wetboek (BW). Hukum 
waris adat ini juga membahas tentang harta peninggalan.

Hukum waris adat tersebut memuat aturan-aturan hukum mengenai 
cara dari abad ke abad atau dari tahun ke tahun itu penerusan dan per-
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alih an harta kekayaan yang berwujud itu dan tidak berwujud harta 
peninggalan atau harta kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya 
secara berkelanjutan. Sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam 
masyarakat adat setempat. 
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A. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Fikih 
Mawaris

Penggolongan ahli waris dalam fikih mawaris meliputi: golongan ahli 
waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok 
atau golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari pewaris. 
Sistem dalam penggolongan ahli waris versi fikih mawaris ini adalah 
kelompok ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah termasuk dalam 
sistem hajib mahjub-nya. Penggolongan ahli waris laki-laki dalam fikih 
mawaris adalah: 

1. Suami/duda (al-zauju).

2. Anak laki-laki (al-ibnu).

3. Ayah (al-abu)

4. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (ibnu al-ibni).

5. Kakek ṣaḥih yaitu ayah dari ayah (al-jaddu).

6. Saudara laki-laki sekandung (al-akhu li al-abi).

7. Saudara laki-laki seayah (al-akhu li al-abi).

8. Saudara laki-laki seibu (al-akhu li all-ummi).

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ibnu al-akhi al-
syaqīqu).

PENGGOLONGAN AHLI WARIS
2
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10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (ibnu al-akhi li al-abi).

11. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah 
(al-ammu al-syaqīqu).

12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (al-ammu li 
al-abi).

13. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (ibnu 
al-ammi al-syaqīqu).

14. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (ibnu al-
ammi li al-abi).

Penggolongan ahli waris yang meliputi 14 golongan dari ahli 
waris laki-laki tersebut, jika semuanya ada maka yang mendapat harta 
warisan dari pewaris atau yang tidak terhalang, hanya 3 golongan saja, 
yaitu: duda/suami, anak laki-laki, dan ayah. Ketiga macam kelompok/
golongan dari jenis laki-laki tersebut tidak pernah terhalang apabila 
tidak pernah terlibat dalam memfitnah apalagi membunuh si pewaris, 
tidak dalam keadaan murtad, dan tidak dalam keadaan sebagai budak 
si pewaris.

Golongan dari ahli waris laki-laki tersebut dapat dilihat dan 
diketahui secara mudah apabila dilihat gambar atau skema berikut ini:

1. Suami/duda (al-zauju).

 ▲A        B

 Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal dunia (pewaris)

  = laki-laki yang hidup (ahli waris)

A  = istri (pewaris)

B = suami/duda (ahli waris) 

 Apabila terjadi kasus seperti ini, ahli warisnya hanya satu yakni 
suami (duda), maka duda mendapat satu per dua (seperdua) 
sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā’ [4]: 12.

دٌۚ ۚ ....
َ
هُنَّ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ل

ْ
مْ اِن

ُ
زْوَاجُك

َ
 مَا تَرَكَ ا

ُ
مْ نِصْف

ُ
ك

َ
وَل
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 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang  ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....” (QS al-Nisā’ [4]: 
12).

2. Anak laki-laki (al-ibnu).

● A         ▲B

B

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal (pewaris).

●  = laki-laki yang meninggal.

 = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = pewaris.

B  = istri (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = anak laki-laki (ahli waris).

3. Ayah (al-abu).

       A   ▲B

▲C

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = ayah (ahli waris).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = perempuan yang meninggal (pewaris).
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4. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (ibnu al-ibni).

● A   ▲B

▲C   ▲D

E  

 Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = pewaris.

B  = istri (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = anak laki-laki (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = menantu perempuan (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

E  = cucu laki-laki (ahli waris).

5. Kakek ṣaḥiḥ yaitu ayah dari ayah (al-jaddu).

           A   ▲B

● C   ▲D

● E
Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris).

B  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).
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C  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = pewaris.

6. Saudara laki-laki sekandung (al-akhu li al-abi).

▲A            ● B   ● C

C

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = saudara laki-laki sekandung (ahli waris).

D  = pewaris.

7. Saudara laki-laki seayah (al-akhu li al-abi).

▲A     ● B  ▲C   ▲E

D

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup 

A  = ibu tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

B  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = saudara laki-laki seayah (ahli waris)

E  = pewaris.
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8. Saudara laki-laki seibu (al-akhu li all-ummi)

▲A     ● B  ▲C   ▲E

D

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup 

A  = ayah tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

B  = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = saudara laki-laki seibu (ahli waris)

E  = pewaris.

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ibnu al-akhi al-
syaqīqu)

 

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

 Keterangan status:

  ●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup 

A  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = pewaris.

D  = saudara laki-laki sekandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = ipar.

F  = ahli waris.
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10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (ibnu al-akhi li al-abi)

 

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

 Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup. 

A  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = ibu tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

D  = pewaris.

E  = saudara laki-laki seayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = ipar (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

G  = ahli waris.

11. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah 
(al-ammu al-syaqīqu)

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

 

 Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup. 

A  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudahmeninggal).

B  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = paman sekandung (ahli waris).

D  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = pewaris.
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12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (al-ammu li 
al-abi)

  

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

 Keterangan status:

 ●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup. 

A  = nenek menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

B  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = paman seayah (ahli waris).

E  = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

G  = pewaris.

13. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (ibnu 
al-ammi al-syaqīqu)

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 



Bab 2  Penggolongan Ahli Waris 39

  = laki-laki yang hidup.

A  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = tante/istri paman (bukan ahli waris dan sudah meninggal). 

D  = paman sekandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

G  = sepupu kandung (ahli waris).

H  = pewaris.

14.  Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (ibnu al-
ammi li al-abi)

 

 
  ●A                   ▲B 
 
                          
                                          ●C      ●D        ▲E 
 
       
 
 
                                          ▲A             ●B          ▲C 

                                                                  ●D           ●E         ▲F  
                                                                                 G 

 

                                        ●A                 ▲B 
                                                                C   ●D       ▲E 

                                                                  ●F 
 
               ▲A                 ●B              ▲C 
 
                              D                ●E              ▲F    
     
                                                              ●G 
 
 
                                     ●A            ▲B 
     
 
                                   ▲C       ●D     ●E         ▲F 
 
 
                                             G                   ●H 
 
          ▲A              ●B             ▲C 
   
         ▲D       ●E           ●F         ▲G 
 

                                  H                      ●I 
 

 Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup.

A  = nenek menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

B  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal). 

D  = tante menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

E  = paman seayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

G  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

H  = sepupu seayah (ahli waris).

I  = pewaris.
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Penggolongan ahli waris dari pihak perempuan menurut fikih 
mawaris adalah terdiri atas:

1. Istri/janda (al-zaujah).

2. Anak perempuan (al-bintu).

3. Ibu (al-ummu).

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu 
al-ibni).

5. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek ṣaḥih (al-jaddatu 
min jihatil-ummi).

6. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah (al-jaddatu min jihatil-abi).

7. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqīqatu).

8. Saudara perempuan seayah (al-ukhtu li al-abi).

9. Saudara perempuan dari ibu (al-ukhtu-lil-ummi).

Apabila golongan dari jalur perempuan yang terdiri dari sembilan 
kelompok ahli waris perempuan tersebut semuanya ada, artinya ahli 
waris yang hanya golongan perempuan tersebut maka yang mendapatkan 
harta warisan hanya 5 orang yaitu:

1. Istri/janda (al-zaujah).

2. Anak perempuan (al-bintu).

3. Ibu (al-ummu).

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu 
al-ibni).

5. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqīqatu).

Penggolongan dari ahli waris perempuan tersebut dapat dilihat dan 
diketahui secara mudah apabila dilihat gambar atau skema berikut ini:

1. Istri/janda (al-zaujah)
 

                                  ●A                       B 
 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

  = perempuan yang hidup. 
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A  = suami (pewaris).

B  = istri/janda (ahli waris).

2. Anak perempuan (al-bintu)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal 

 = perempuan yang hidup. 

A  = pewaris.

B  = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = anak perempuan (ahli waris). 

3. Ibu (al-ummu)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal 

  = perempuan yang hidup. 

 A  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

 B  = ibu (ahli waris).

 C  = pewaris.
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4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu 
al-ibni)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal. 

  = perempuan yang hidup. 

A  = pewaris.

B  = istri/janda (ahli waris tapi telah meninggal).

C  = anak laki-laki (ahli waris tapi telah meninggal).

D  = menantu perempuan (bukan ahli waris dan telah meninggal).

E  = cucu perempuan (ahli waris).

5. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek ṣaḥih (al-jaddatu 
min jihatil-ummi)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = perempuan yang hidup. 

A  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).



Bab 2  Penggolongan Ahli Waris 43

B  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris).

C  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

D  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E  = pewaris.

6. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah (al-jaddatu min jihatil-abi).

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 

A = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

B = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris).

C = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

D = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

E = pewaris.

7. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqīqatu)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 
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A  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

B  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

C  = saudara perempuan sekandung (ahli waris).

D  = pewaris.

8. Saudara perempuan seayah (al-ukhtu li al-abi)

 
                                  ●A                       B 

 
                    ●A                    ▲B 
 

                                                  C 
 

●A                B 
 
           
                                                              ▲C 
 
                          ●A            ▲B 
 
                                      
                                    ●C             ▲D  
                                             
 
                                                  E 

 

                              ●A                  B             
 
                                         ●C            ▲D   
 
                                                   ▲E 
 
                            ●A               B 
 
                          ▲C               ●D   
 
                                            
                                                 ▲E 

 

                           ▲A          ●B         ▲C 
     
  
                                        D         ▲E 

 

                     ●A            ▲B 
 
 

 C        ▲D 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 

A  = ibu tiri (bukan ahli waris dan telah meninggal).

B  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

C  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

D  = saudara perempuan seayah (ahli waris).

E  = pewaris.

9. Saudara perempuan dari ibu (al-ukhtu-lil-ummi)

                              ▲A                ●B 
     
 
                           C      ▲D          ● E  
 
                                     
                                                              ▲F 

 

 
                                         A                      B 
 
 
               ▲C                   D   
 
 
                                                             E            F 
 
 
                                           A                      B  
 
 
    ●C                   D  
 
 
                                                           E                    F 

 

 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 



Bab 2  Penggolongan Ahli Waris 45

A  = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

B  = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

C  = bibi/tante (ahli waris).

D  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

F  = pewaris.

Apabila dari golongan laki-laki dan perempuan semuanya ada 
maka ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman (terhalang) adalah 
ahli waris:

1. Suami/duda (al-zauju) atau istri/janda (al-zaujah).

2. Ayah (al-abu).

3. Ibu (al-ummu).

4. Anak laki-laki (al-ibnu).

5. Anak perempuan (al-bintu).

Kelima macam golongan dari ahli waris tersebut tidak pernah 
terhalang (mahjub hirman) apabila mereka tidak termasuk dalam 
kategori merencanakan memfitnah apalagi membunuh si pewaris, 
murtad, dan/atau sebagai budak seperti yang telah disebutkan 
terdahulu. Untuk memudahkan penggolongannya semua ahli waris 
yang tidak mahjub hirman tersebut dapat dilihat gambar berikut ini.

Pertama: pewaris adalah istri atau janda, gambarnya adalah: 

                              ▲A                ●B 
     
 
                           C      ▲D          ● E  
 
                                     
                                                              ▲F 

 

 
                                         A                      B 
 
 
               ▲C                   D   
 
 
                                                             E            F 
 
 
                                           A                      B  
 
 
    ●C                   D  
 
 
                                                           E                    F 

 

 

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = perempuan yang hidup. 
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  = laki-laki yang hidup.

A  = ibu (ahli waris).

B  = ayah (ahli waris).

C  = pewaris.

D  = suami/duda (ahli waris).

E  = anak perempuan (ahli waris).

F  = anak laki-laki (ahli waris).

Kedua: jika pewaris adalah suami atau duda, gambarnya sebagai 
berikut. 

                              ▲A                ●B 
     
 
                           C      ▲D          ● E  
 
                                     
                                                              ▲F 

 

 
                                         A                      B 
 
 
               ▲C                   D   
 
 
                                                             E            F 
 
 
                                           A                      B  
 
 
    ●C                   D  
 
 
                                                           E                    F 

 

 
Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

  = perempuan yang hidup. 

  = laki-laki yang hidup.

A  = ibu (ahli waris).

B  = ayah (ahli waris).

C  = pewaris.

D  = istri/janda (ahli waris).

E  = anak perempuan (ahli waris).

F  = anak laki-laki (ahli waris).

Penggabungan pengelompokan/penggolongan semua ahli waris 
baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, mereka yang mendapat 
harta warisan adalah duda atau janda, ayah, ibu, dan anak. Kelima 
macam ahli warisan tersebut tidak pernah mahjub hirman dalam hukum 
kewarisan Islam, kecuali jika ahli waris tersebut terhalang oleh hukum.
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B. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum 
Kewarisan Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Penggolongan atau pengelompokkan ahli waris versi hukum kewarisan 
Islam di Indonesia adalah ahli waris berdasarkan penggolongan yang 
terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam. Penggolongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
disebut dengan istilah kelompok ahli waris. Penggolongan atau kelompok 
ahli waris tersebut meliputi:1

1.  Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a.  Menurut hubungan darah: 

1)  Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman, dan kakek. 

2)  Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan dan nenek. 

b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau 
janda (istri). 

2.  Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Penggolongan ahli waris versi hukum kewarisan Islam di Indonesia 
meliputi golongan laki-laki dan golongan perempuan, Kompilasi Hukum 
Islam menyebutkan golongan laki-laki dan golongan perempuan saja. 
Penggolongan ahli waris tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Pertama, hubungan darah dari golongan laki-laki yang terdiri atas 
ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. 

1Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 
174. 
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1. Ayah
 
 

                                        A                        ▲B 
                                       
        ▲C 
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                                                     ●C 
 

                                    ●A                    ▲B 
  
  
                                         C 
 
 
                                                   ●A                       ▲B 
 
 
 
                                                              C               ●D 
 
 
                 ●A                              ▲B 
 
 
                           C               ●D               ▲E           
 

     
                   ▲F 

 
                                   A                       ▲B 
 
                                   
                                              ●C                       ▲D 
                                    

                                                                         ▲E 
 

●A                  B 
 
          
                                                             ▲C    ●D 
 
                                  ●A                    ▲B 
    
  
                                               C        ●D  
 

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = ayah (ahli waris).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal)ang meninggal 
(pewaris).

Atau gambar yang lain (pewarisnya adalah anak laki-laki) yakni:
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                                   A                       ▲B 
 
                                   
                                              ●C                       ▲D 
                                    

                                                                         ▲E 
 

●A                  B 
 
          
                                                             ▲C    ●D 
 
                                  ●A                    ▲B 
    
  
                                               C        ●D  
 

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal. 

●  = laki-laki yang meninggal.

  = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = ayah (ahli waris).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = pewaris.
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2. Anak laki-laki
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                                  ●A                    ▲B 
    
  
                                               C        ●D  
 

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal (pewaris).

 ●  = laki-laki yang meninggal.

  = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A  = pewaris.

B  = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = anak laki-laki (ahli waris).

3. Saudara laki-laki
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                                  ●A                    ▲B 
    
  
                                               C        ●D  
 

Keterangan status:

 ●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = laki-laki yang hidup.

A  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = saudara laki-laki sekandung (ahli waris).

D  = pewaris.
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4. Paman

 
 

                                        A                        ▲B 
                                       
        ▲C 

 
                          A                         ▲B 

                            
                                                     ●C 
 

                                    ●A                    ▲B 
  
  
                                         C 
 
 
                                                   ●A                       ▲B 
 
 
 
                                                              C               ●D 
 
 
                 ●A                              ▲B 
 
 
                           C               ●D               ▲E           
 

     
                   ▲F 

 
                                   A                       ▲B 
 
                                   
                                              ●C                       ▲D 
                                    

                                                                         ▲E 
 

●A                  B 
 
          
                                                             ▲C    ●D 
 
                                  ●A                    ▲B 
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Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup. 

A  = kakek (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = nenek (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = paman (ahli waris).

D  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

F  = pewaris.

5. Kakek
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                                               C        ●D  
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

  = laki-laki yang hidup.

A  = kakek.
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B  = nenek.

C  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

E  = pewaris.

Kedua, adalah hubungan darah dari golongan perempuan yang 
terdiri atas: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

1. Ibu
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Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal 

  = perempuan yang hidup. 

A  = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B  = ibu (ahli waris).

C  = saudara perempuan (ahli waris tapi sudah meninggal).

D  = pewaris.

2. Anak perempuan
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Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal 

  = perempuan yang hidup. 

A  = pewaris.
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B  = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C  = anak perempuan (ahli waris).

D  = anak laki-laki (ahli waris tapi sudah meninggal).

3. Saudara perempuan

 
                                              ●A            ▲B 
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Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 

A  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

B  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

C  = saudara perempuan.

D  = pewaris.

4. Nenek

 
                                              ●A            ▲B 
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                          ●A                  B 
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                                                ●E 
 

     A                 ▲B 
 

                               ●A                         B 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

▲  = perempuan yang meninggal. 

 = perempuan yang hidup. 

A  = kakek (ahli waris tapi telah meninggal).
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B  = nenek (ahli waris).

C  = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

D  = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E  = pewaris.

Ketiga, adalah golongan berdasarkan hubungan perkawinan yakni 
terdiri atas duda atau janda.

1. Ahli warisnya duda, gambarnya adalah:

 
                                              ●A            ▲B 
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                                                ●E 
 

     A                 ▲B 
 

                               ●A                         B 
 

Keterangan status:

▲  = perempuan yang meninggal.

  = laki-laki yang hidup.

A  = suami/duda (ahli waris).

B  = pewaris.

2. Ahli warisnya janda, gambarnya adalah:

 
                                              ●A            ▲B 
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                          ●A                  B 

 
 

                                     ●C             ▲D 
 
              
                                                ●E 
 

     A                 ▲B 
 

                               ●A                         B 
 

Keterangan status:

●  = laki-laki yang meninggal.

  = perempuan yang hidup.

A  = pewaris.

B  = istri/janda (ahli waris).

Penggolongan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di 
Indonesia dengan berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
dikenal dengan istilah kelompok-kelompok ahli waris. Kelompok atau 
golongan ahli waris yang dimaksudkan adalah: janda atau duda, ayah, 
ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, saudara laki-laki, 
saudara perempuan, dan paman. Apabila semua golongan ahli waris 
tersebut ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: janda atau 
duda, ayah, ibu, dan anak.
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Dasar penggolongan atau pengelompokan ahli waris menurut 
hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah berpedoman pada Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, yang biasa disingkat dengan KHI, khususnya pada Pasal 
171 sampai dengan Pasal 214. Inpres ini dikeluarkan dan disahkan oleh 
Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 
10 Juni 1991.

Penggolongan atau pengelompokan ahli waris dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah termaktub dalam Pasal 174, yakni berdasarkan 
hubungan darah dan hubungan perkawinan.

a.  Menurut hubungan darah: 

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman, dan kakek. 

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan, dan nenek. 

b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Ahli waris ini tidak dapat di-
mahjub atau dihalangi untuk memperoleh harta warisan dari pewaris 
oleh ahli waris siapapun, kecuali jika mereka terbukti melanggar pasal 
173 KHI, yakni: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
dihukum karena: 

a.  Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat para pewaris; 

B.  Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

C.  Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum 
Perdata

Kedudukan ahli waris menurut hukum perdata yang bersumber dari 
KUHPerdata, terbagi atas empat golongan, yaitu:
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Golongan I (pertama), meliputi:

1. Anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).

2. Suami atau istri/duda atau janda (Pasal 852a KUHPerdata).

Golongan II (kedua), meliputi:

1. Ayah dan ibu (pasal 854 KUHPerdata).

2. Sudara-saudara dan keturunannya (Pasal 854 KUHPerdata).

 Golongan III (ketiga), meliputi:

1. Kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu (Pasal 
853 KUHPerdata).

2. Orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas (Pasal 853 
KUHPerdata).

 Golongan IV (keempat), meliputi:

1. Paman dan bibi beserta keturunannya baik dari pihak ayah maupun 
pihak ibu (Pasal 858 KUHPerdata).

2. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat 
keenam dihitung dari si pewaris (Pasal 858 KUHPerdata).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembagian 
harta warisan berkaitan dengan kedudukan dan penggolongan ahli 
waris tersebut ialah:

1. Perbandingan bagian masing-masing ahli waris adalah satu ber-
banding satu (1:1) laki-laki maupun perempuan.

2. Kalau tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta warisan 
diserahkan kepada negara.

3. Golongan yang terdahulu meng-hijab/menghalangi golongan 
berikutnya. Artinya, jika ada ahli waris golongan pertama (I), maka 
ahli waris golongan II, III, dan IV terhalang untuk menjadi ahli 
waris alias tidak mendapat harta warisan.

4. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang mewarisi, golongan 
III dan IV tidak mewarisi. Tetapi golongan III dan IV mungkin dapat 
mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis keturunan.

5. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin 
yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan 
dan perbedaan umur.
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6. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/
istri, juga tidak ada saudara, maka dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Pasal 859 KUHPerdata, warisan harus dibagi 
dalam dua bagian yang sama. Satu bagian untuk keluarga sedarah 
dalam garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga 
yang sama dalam garis ibu (Pasal 853 KUHPerdata). 

Sebagai penjelasan: apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, 
maka yang mewarisi ialah golongan III dan/atau golongan IV. Dalam 
hal kasus ini, harta warisan dibagi dua dan sama besarnya yang disebut 
dengan kloving (bahasa Belanda). Bagian tersebut ialah setengah untuk 
keluarga garis keturunan ayah dan setengah atau seperdua untuk 
keluarga garis keturunan ibu. Kewarisan bilateral yang terjadi adalah 
bagian mereka sama, baik dari keturunan garis laki-laki maupun 
perempuan. Kekhususan dalam sistem pembagian harta warisan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdata 
adalah menyamakan bagian para ahli waris yang sederajat, baik laki-
laki maupun perempuan.

Adapun pengelompokan dalam hukum kewarisan adat dikenal 
dengan istilah patrilineal, matrilineal, dan parental. Patrilineal adalah 
hukum adat yang menganut ahli waris dari garis keturunan ayah. 
Matrilineal hukum adat yang menganut ahli waris dari garis keturunan 
ibu. Parental hukum adat yang menganut ahli waris dari garis keturunan 
ayah dan ibu. Namun demikian, setiap masyarakat adat mempunyai 
adat istiadat masing-masing. 
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Sistem pembagian harta warisan pada fikih mawaris, hukum 
kewarisan Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kewarisan 
versi KUHPerdata serta kewarisan adat mempunyai perbedaan yang 
mendasar. Perbedan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum 
yang berlaku pada suatu negara termasuk Indonesia. 

Fikih mawaris yang dimaksudkan adalah berdasarkan Al-Qur’an, 
hadis, ijtihad (buku-buku fikih/kitab fiqh mawaris). Sedangkan hukum 
kewarisan Islam dimaksudkan adalah pembagiannya dilaksanakan 
berdasarkan aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di 
Indonesia, khususnya bagi orang Islam, serta KUHPerdata adalah 
kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang non-Muslim. 

Berdasarkan sistem pembagian tersebut, berikut ini dapat 
dilihat beberapa perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan. 
Perbandingan antara fikih mawaris dan KHI dalam pembagian harta 
warisan Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Juga disinggung 
sekilas sistem kewarisan perdata. Termasuk juga dalam pembagian harta 
warisan berdasarkan hukum adat.

Pembagian harta warisan dalam pembahasan ini terfokus pada 
perbedaannya yaitu: pengertian, gono-gini, bagian ayah, bagian 
kakek jika bersama dengan saudara si pewaris, jika si pewaris tidak 
mempunyai ahli waris, bagian anak yang lahir di luar perkawinan yang 

PEMBAGIAN HARTA WARISAN
3



58 Membincang Problematika Kewarisan di Indonesia

sah/hamil di luar nikah, wasiat, hibah, dan kesepakatan para ahli waris, 
serta bagian-bagian lain yang terkait dengan warisan yang berlaku di 
Indonesia, termasuk dalam KUHPerdata. Pembahasan ini didasarkan 
atas ilmu farāiḍ yang biasa disebut fikih mawaris dan KHI yang disebut 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta KUHPerdata termasuk dalam 
sekilas kewarisan hukum adat. Oleh karena itu, berikut ini pembahasan 
berdasarkan perbedaan dari sistem penggolongan dan pembagian harta 
warisan tersebut. 

A. Pengertian

1. Fikih Mawaris 

Fikih mawaris biasa dijumpai dengan istilah ilmu farāiḍ, fiqh mawāriṡ, 
fikih mawaris, dan hukum waris. Namun yang dipergunakan dalam 
istilah Indonesia adalah fikih mawaris, dan apabila ditransliterasikan 
dari bahasa Arab ke Indonesia maka penulisannya adalah fiqh mawāriṡ. 

Pengertian fikih mawaris adalah sebuah ilmu fikih yang ber hubungan 
dengan pembagian harta warisan dan mengetahui tentang cara perhitungan 
dan dapat mengetahui bagian atau kadar yang wajib dari harta peninggalan 
si pewaris yang menjadi milik setiap ahli waris yang berhak menerima.

2. Hukum Kewarisan 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)1 pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa bagiannya 
masing-masing ahli waris tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mengenai 
warisan ada empat hal yang penting diketahui yakni: mengenai harta, 
pemindahan hak pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang berhak 
menjadi ahli waris, dan menentukan pula berapa bagian masing-masing 
dari ahli waris yang berhak menerima.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik mati hakiki atau 
mati hukmi, mempunyai ahli waris yang ditinggalkan, dan juga memiliki 

1Tirkah adalah harta bersih dari biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan 
wasiat.
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harta warisan. Atau pengertian dalam KHI, Pewaris adalah orang yang 
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan 
putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan/mempunyai 
ahli waris, dan memiliki harta warisan. Pewaris yang mati hakiki 
adalah seseorang meninggal dunia dan disaksikan oleh orang banyak, 
kematiannya tidak lagi dipermasalahkan karena dilihat langsung oleh 
pihak keluarga maupun kerabat lainnya. Adapun mati hukmi adalah 
seseorang dinyatakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan karena 
keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga, sehingga pihak keluarga 
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan status 
orang yang tidak diketahui alamat domisilinya termasuk orang-orang 
yang hilang/mafqud. 

Mengenai kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan, 
secara garis besarnya hanya terbagi dua, yakni ahli waris yang menghijab/
menghalangi/penghalang (hajib) dan ahli waris yang terhalang (mahjub) 
untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Terhalangnya seseorang 
ahli waris mendapat bagian karena adanya ahli waris yang lebih dekat.

Ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya pewaris 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan (antara ahli 
waris dan pewaris), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum 
untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan atau harta 
peninggalan. Ahli waris yang dimaksudkan adalah ahli waris yang 
berhak mendapat bagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.

Harta peninggalan, adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris 
baik yang berupa harta benda yang menjadi milik pewaris maupun 
hak-hak pewaris.

Harta warisan adalah harta bawaan dan harta bersama setelah 
dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya 
(pewaris) dan biaya proses penyelenggaraan jenazah (tajhiz), bersih dari 

utang dan wasiat atau pemberian untuk keluarga/kerabat.

B. Masalah Gono-gini
Mengenai gono-gini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 
ganagini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah 
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tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.2 Gono-gini 
diartikan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga 
sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Gono-gini dapat juga 
diartikan sebagai harta benda suami istri yang dibagi setelah perceraian. 

Kata “gana” berarti kekayaan, tetapi gono-gini pada umumnya 
diartikan sebagai harta bersama yang diperoleh suami istri selama 
dalam perkawinan yang tercatat secara sah menurut ketentuan hukum 
yang berlaku dan dibagi setelah perceraian. Harta bersama tersebut 
dapat dibagi berdasarkan asas perdamaian antara suami istri dan/atau 
diselesaikan di pengadilan. Khusus orang Islam diselesaikan di Pengadilan 
Agama. 

Karena itu sistem pembagian harta warisan jika terjadi perceraian, 
harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah terlebih 
dahulu dibagi dua dan seperduanya menjadi tirkah untuk dibagikan 
kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Apabila terjadi perceraian yang ditinggal mati oleh salah satu 
pihak, maka pertama-tama harta tersebut dibagi dua, seperdua bagi 
yang ditinggal mati dan seperdua menjadi harta warisan (tirkah) untuk 
dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan kadarnya masing-
masing, termasuk janda atau duda. Tetapi jika terjadi perceraian hidup, 
maka harta yang diperoleh bersama adalah langsung dibagi dua, dan 
jika tidak terjadi kesepakatan kedua pihak, penyelesaiannya adalah di 
Pengadilan Agama bagi orang Islam. 

Istilah gono-gini dinyatakan dalam KHI Pasal 190: “bagi pewaris 
yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak 
mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, 
sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli 
warisnya.” Demikian juga dalam Pasal 85 KHI: “adanya harta bersama 
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau istri.” Harta milik suami atau istri itu adalah 
disebut dengan istilah harta bawaan. 

Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 119 dinyatakan: “sejak saat 
dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta 

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Cet. I; Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 330. 
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bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak 
diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta 
bersama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah 
dengan suatu persetujuan antara suami istri.” 

Pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah dikeluarkan 
harta bersama atau gono-gini yakni sebanyak seperdua, dan sisanya yang 
seperdua itu menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli 
waris yang berhak setelah dikeluarkan biaya prosesi penyelenggaraan 
jenazah termasuk biaya rumah sakit, utang, dan wasiat si pewaris.

C. Bagian Ayah
Bagian ayah dalam fikih mawaris adalah seperenam dan/atau seperenam 
ditambah sisa. Bagian ayah yang dimaksudkan diatur dalam QS al-Nisā’ 
[4]: 11.

نْ 
ُ
مْ يَك

َّ
 ل

ْ
اِن

َ
دٌۚ  ف

َ
هٗ وَل

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
ا تَرَكَ اِن دُسُ مَِّ نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ مِّ

ّ
ل

ُ
بَوَيْهِ لِك

َ
 ... وَلِا

دُسُ ... هِ السُّ مِّ
ُ
لِا

َ
هٗٓ اِخْوَةٌ ف

َ
 ل

َ
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َ
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ْ
اِن

َ
ۚ  ف

ُ
ث

ُ
ل هِ الثُّ مِّ

ُ
لِا

َ
بَوٰهُ ف

َ
هٗٓ ا

َ
وَرِث دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َّ
ل

“... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing adalah 1
6

 (seperenam) 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak (atau 
cucu); dan apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak (atau cucu) 
dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1

3
 (sepertiga); 

apabila yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara (dua orang atau lebih), 
maka ibunya mendapat 1

6
 (seperenam)....” (QS al-Nisā’ [4]: 11).3

Menurut fikih mawaris, bagian ayah terdiri atas: mendapat 1
6
  

(seperenam) apabila si pewaris meninggalkan anak atau cucu, dan ayah 
mendapat 1

6
 (seperenam) ditambah ‘aṣabah (sisa) apabila si pewaris tidak 

meninggalkan anak atau cucu.

Adapun bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 177 
ayah mendapat 1

3 (sepertiga)4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan 

3Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
4Bagian sepertiga inilah yang menjadi hasil ijtihad para penyusun KHI. 
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anak atau cucu, dan apabila si pewaris meninggalkan anak atau 
cucu maka ayah mendapat bagian 1

6
 (seperenam). Bagian ayah yang 

1
3
 (sepertiga) inilah yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia 

sehingga dimasukan dalam KHI.

Sedangkan bagian ayah dalam KUH Perdata mendapatkan atau 
terdapat dalam golongan II (dua) Pasal 854 KUH Perdata. Artinya, 
ayah mendapat bagian apabila golongan I (pertama tidak ada) yakni 
anak, istri dan/atau suami. Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan 
berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua 
mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah 
mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan 
jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi 
bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan 
yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat 
pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka 
mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian 
mewarisi sebagai pengganti.”

Adapun Pasal 852a KUHPerdata yang menjelaskan golongan I 
tentang anak dan keturunannya adalah: 

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah 
meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, 
dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan 
seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian 
bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua 
atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak 
atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang 
baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima 
oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan 
penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga 
bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat 
dari harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami 
atau istri dan perkawinan kedua atau pekawinan yang berikutnya 
telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh 
dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat 
melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, 
bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, 
sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. 
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Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak 
pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan 
jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung 
berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami 
atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam 
menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau 
diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Bagian ayah dalam Fikih Mawaris adalah 1
6
 (seperenam) atau  

(seperenam) ditambah ‘aṣabah (sisa). Adapun bagian ayah dalam 
KHI dinyatakan bahwa: ayah mendapat bagian 1

6
 (seperenam)atau 1

3
(sepertiga). Sedangkan bagian ayah dalam KUHPerdata adalah terdapat 
dalam golongan II (kedua) bersama ibu, dan saudara-saudara pewaris, 
artinya ayah terhijab oleh golongan I (pertama) istri/janda atau suami/
duda, dan anak-anak dari si pewaris.

a. Golongan I meliputi: suami/istri yang hidup terlama, anak, 
keturunan anak.

b. Golongan II meliputi: ayah dan ibu, saudara dan keturunan.

c. Golongan III meliputi: kakek dan nenek baik dari pihak bapak 
maupun ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke 
atas.

d. Golongan IV meliputi: paman dan bibi dari pihak bapak maupun 
ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari 
si meninggal, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya 
sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.5

D. Bagian Kakek Jika Bersama Saudaranya Pewaris
Kakek jika bersama dengan saudara pewaris biasa disebut dengan istilah 
al-jaddu wa al-ikhwah. Kakek yang dimaksudkan adalah ayahnya ayah, dan 
dalam fikih mawaris disebut dengan istilah kakek ṣaḥiḥ yaitu ayah dari 
ayah dan seterusnya ke atas. Kedudukan kakek dalam fikih mawaris, 
ulama telah sepakat bahwa kakek menghalangi saudara seibu sebagai 
mana halnya ayah menghalangi saudara seibu. Karena itu kedudukan 
kakek hanya menggantikan ayah apabila tidak ada ayah.

5Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 
29. 
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Bagian kakek dalam naṣ tidak ditemukan secara tersurat, sedangkan 
bagian saudara-saudara jelas dasar hukumnya dalam QS al-Nisā’ [4]: 12, 
baik saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah 
maupun saudara seibu laki atau saudara perempuan seibu. Bagian kakek 
yang dimaksudkan adalah kakek jika bersama saudara sekandung atau 
seayahnya si pewaris.

Mengenai bagian kakek jika bersama dengan saudara si mati, 
ada dua pendapat: pertama, pendapat Abu Bakar Ash-Shiddieq, Ibnu 
Abbas, Abu Hanifah, mereka menyamakan kakek dengan ayah, oleh 
karenanya kakek menghijab saudara-saudara sekandung atau saudara 
seayah sebagaimana halnya ayah menghijab segala macam saudara. 
Alasannya adalah kedudukan kakek dapat menggantikan kedudukan 
ayah, sebagaimana halnya cucu laki-laki dapat menempati kedudukan 
anak laki-laki. Alasan lain kakek adalah lebih utama dari saudara-saudara 
sebab kakek adalah ahli waris garis lurus ke atas, sedangkan saudarah 
adalah ahli waris garis ke samping.

Pendapat kedua dari Ali bin Abi Ṭalib, Zaid bin Ṡabit, Ibnu Ma’ud, 
Syāfi’ī, Malik, Ahmad bin Hambal, mereka menyamakan kedudukan 
kakek dengan saudara sekandung dan/atau saudara seayah (saudaranya 
si pewaris) sehingga mereka mewarisi bersama. Pendapat kedua ini 
beralasan bahwa kakek adalah keluarga dari ayah, demikian halnya 
saudara-saudara tersebut adalah juga cabang dari ayah. Berdasarkan 
alasan ini maka kedudukan kakek sama dengan kedudukan saudara-
saudara pewaris.

Alasan lain yang menyamakan kedudukan kakek dengan saudara 
adalah tidak adanya naṣ yang menyatakan bahwa kedudukan saudara-
saudara sekandung atau saudara seayah terhijab oleh kakek. Kedudukan 
saudara-saudara tersebut sudah tersurat bagiannya dalam QS al-Nisā’ 
[4]: 12, 176. 

Dari kedua pendapat tersebut, oleh Jumhur Fuqaha atau kebanyakan 
ulama mengikuti pendapat yang kedua, yakni menyamakan kedudukan 
kakek dengan saudara sekandung atau saudara seayah si pewaris. 
Walaupun pendapat kedua tersebut menyamakan kedudukan kakek 
dengan saudara-saudara sekandung atau seayah, namun ada ketentuan 
yang menguntungkan bagi kakek, yakni dengan menggunakan dua 
sistem pembagian warisan. Pembagian ini diberikan kepada kakek yang 
menguntungkannya. 
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Kedua sistem pembagian warisan tentang bagian kakek berlaku 
bila terjadi kasus kewarisan yakni, jika seorang meninggal dengan 
meninggalkan ahli waris kakek dan saudara-saudara sekandung atau 
seayah, maka kakek selalu diberi bagian yang menguntungkan yaitu: 
pertama, kakek diberi atau memperoleh 1

3
 (sepertiga) dari jumlah harta 

peninggalan atau tirkah (harta bersih), kedua, kakek memperoleh bagian 
yang sama dengan saudara laki-laki (muqāsamah). Di-muqāsamah artinya 
bagian kakek sama dengan bagian saudara laki-laki atau sama dengan 
bagian saudara perempuan si pewaris.

Kasus al-jaddu wa al-ikhwah ini memang agak rumit, dan sebagai 
contoh dapat dikemukakan kasus. Seorang meninggal dengan me-
ninggalkan ahli waris kakek dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki 
sekandung dengan harta (tirkah) sebanyak Rp72.000.000,00. Adapun 
cara penyelesaiannya adalah:

1. Kakek diberi 1
3
 (sepertiga) maka ia mendapat:

 = 1
3
 x Rp72.000.000,00 

 = Rp24.000.000,00

2. Di-muqāsamah (disamakan) maka kakek mendapat:

 = 1
4
 x Rp72.000.000,00

 = Rp18.000.000,00

Kasus tersebut menunjukkan bahwa apabila kekek diberi bagian 
1
3
 (sepertiga) maka ia mendapat Rp24.000.000,00 tetapi bila kakek di-

muqāsamah (disamakan) dengan saudara-saudara si pewaris maka kakek 
memperoleh sebanyak Rp18.000.000,00. 

Dengan melihat kedua sistem pembagian ini, yang menguntungkan 
bagi kakek adalah dengan 1

3
 (sepertiga) yakni Rp24.000.000,00 

ketimbang di-muqāsamah (disamakan) yakni Rp18.000.000,00. Oleh 
karena itu, sistem pembagian warisan ini diberikan kepada kakek yang 
terbanyak atau yang menguntungkan bagi kakek.

Lain halnya kasus berikut ini, kakek lebih beruntung jika di-
muqāsamah (disamakan) dengan saudara-saudara si pewaris ketimbang 
diberikan 1

3
 (sepertiga) bagian dari tirkah (harta warisan). Contoh kasus, 

seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris: kakek, seorang 
saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung, 
dengan tirkah Rp90.000.000,00 sehingga cara penyelesaiannya adalah:
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Pertama: Apabila kakek diberikan 1
3
 (sepertiga) dari harta warisan, 

pembagiannya adalah kakek mendapat:

= 1
3
 x Rp90.000.000,00 

= Rp30.000.000,00.

Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapat sisa 2
3
  

(dua per tiga).

- Sisa  = 2
3
 x Rp90.000.000,00

   = Rp60.000.000,00

Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni dua ber-
banding satu sehingga mendapat: 

- Untuk saudara laki-laki  = 2
3 x rp 60.000.000,00

       = Rp40.000.000,00

- Untuk saudara perempuan  =  1
2
 x rp 60.000.000,00

       = Rp20.000.000,00

Apabila kakek di-muqāsamah (disamakan) dengan saudara laki-laki 
dan saudara perempuan maka mereka mendapat 2 : 2 : 1 = sehingga 
menjadi 2 + 2 + 1 = 5, artinya kakek mendapat: 

= 2
5
 x Rp90.000.000,00 

= Rp36.000.000,00

- Saudara laki-laki/orang =  2
5
 x Rp90.000.000,00

        = Rp36.000.000,00

- Saudara perempuan    = 1
5
 x Rp90.000.000,00

        = Rp18.000.000,00

Berdasarkan sistem penyelesaian kasus tersebut, nampaklah bahwa 
kakek lebih menguntungkan apabila di-muqāsamah, yakni dengan 
memperoleh bagian Rp36.000.000,00 dibandingkan bila ia diberikan  
1
3
 dari harta warisan kakek hanya memperoleh bagian sedikit yakni 

Rp30.000.000,00. Oleh karena itu, bagian kakek selalu diberikan yang 
terbanyak atau yang menguntungkan bagi kakek, yakni diberikan 
bagian 1

3
 atau di-muqāsamah. Kalau 1

3
 bagian itu menguntungkan 

bagi kakek maka itulah yang diberikannya. Sebaliknya kalau yang di-
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muqāsamah menguntungkan bagi kakek maka itulah yang diberikannya. 
Keistimewaan bagi kekek adalah diberikan bagian yang menguntungkan 
atau yang banyak. Alasannya adalah karena kakek sudah lanjut usia, 
kemungkinan besar kakek sudah tidak mampu untuk membiayai 
hidupnya secara maksimal.

 Kasus tentang al-jaddu wa al-ikhwah atau kakek jika bersama 
dengan saudara-saudara si pewaris, hal ini tidak diatur dalam hukum 
kewarisan Islam di Indonesia atau tidak diatur dalam Inpres RI Nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena 
itu, apabila terjadi kasus seperti yang disebutkan di atas (al-jaddu wa 
al-ikhwah) maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem 
penyelesaian kasus pada fikih mawaris, yakni dengan menggunakan 
sistem pembagian warisan berdasarkan teori al-jaddu wa al-ikhwah yakni 
diberikan kepada kakek yang menguntungkan baginya.

 Adapun bagian kakek dalam KUHPerdata masuk pada 
golongan III (ketiga) bersama dengan nenek. Dengan demikian, dalam 
KUHPerdata kakek/nenek adalah golongan III maka yang menghijab 
(menghalangi) kakek/nenek adalah golongan I dan II, yaitu: golongan 
(I) terdiri atas: suami/istri yang hidup terlama, anak, keturunan anak. 
Sedangkan golongan II terdiri atas: ayah dan ibu, saudara dan keturunan. 
Sedangkan dalam system hukum kewarisan adat bagian kakek tersebut 
adalah berdasar kesepakatan keluarga yang berlaku pada masyarakat 
setempat.

E. Sistem Munāsakhah dan Ahli Waris Pengganti 
(Plaatsvervulling	Pasal	841	Burgerlijk Wetboek)

Sistem atau kasus munāsakhah terjadi apabila harta warisan yang ada 
belum sempat dibagi kepada ahli waris maka ada ahli waris yang 
meninggal lagi. Kasus ini juga termasuk yang rumit dalam penyelesaian 
kasus kewarisan karena membagi harta warisan dalam beberapa kasu 
secara bertingkat.

Munāsakhah terambil dari kata nasakha artinya menghapus, 
memindahkan atau mengalihkan. Oleh karena itu, munāsakhah berarti 
penghapusan, pemindahan atau pengalihan sesuatu dari seseorang 
kepada yang lain. 
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Kasus munāsakhah yang dimaksudkan dalam fikih mawaris adalah 
berpindahnya hak si pewaris kepada ahli waris yang sebelum dibagi 
harta warisan maka terjadi lagi kematian ahli waris salah seorang atau 
beberapa beberapa orang sehingga terjadi kasus bertingkat-tingkat 
(minimal dua kali pembagian).

Kasus munāsakhah ini dapat dipahami dengan mengemukakan 
contoh, yakni seorang meninggal bernama Ali dengan meninggalkan 
ahli waris: istri bernama Zainab, dua orang anak laki-laki yaitu Ahmad 
dan Amir dan seorang cucu laki-laki yaitu Muhammad anak dari Ahmad 
dengan jumlah harta atau tirkah Rp36.000.000,00. Ironisnya, sebelum 
harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris maka Ahmad meninggal 
secara mendadak. Oleh karena itu, cara pembagiannya terjadi dua tahap.
Tahap pertama, tirkahnya sebanyak Rp36.000.000,00 dan ahli warisnya 
adalah: istri bernama Zainab, dua anak laki-laki bernama Ahmad dan 
Amir, cucu bernama Muhammad. Maka pembagiannya sebagai berikut.

· Istri bernama Zainab = 1
8
 x Rp36.000.000,00 

      = Rp4.500.000,00

· Dua anak laki-laki bernama Ahmad dan Amir sebagai ‘aṣabah 
(sisa)     = 7

8
 x Rp36.000.000,00 

      = Rp31.500.000,00 

· Untuk bagian Ahmad = 1
2
 x Rp31.500.000,00 

      = Rp15.750.000,00

· Untuk bagian Amir = 1
2
 x Rp31.500.000,00 

      = Rp15.750.000,00

· Sedangkan Muhammad (cucu) adalah mahjub hirman oleh Ahmad 
dan Amir.

Untuk penyelesaian tahap kedua, ahli warisnya berubah yakni: 
Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Ibu bernama 
Zainab, seorang anak laki-laki bernama Muhammad, dan seorang 
saudara laki-laki sekandung bernama Amir dengan harta atau tirkah 
sebanyak Rp15.750.000,00 (harta dari Ahmad). Dengan demikian, 
penyelesainnya tentang ahli waris dan bagian-bagiannya adalah:

· Ibu (Zainab)    =  1
6
 x Rp15.750.000,00 

      = Rp2.625.000,00
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· Anak laki (Muhammad) =  5
6
 x Rp15.750.000,00 

       = Rp13.125.000,00

· Saudara laki-laki (Amir) adalah mahjub hirman (terhalang).

Berdasarkan uraian kasus tersebut, bagian ahli waris yang bernama:

· Zainab  = Rp4.500.000,00 + Rp2.625.000,00

    = Rp7.125.000,00

· Amir  = Rp15.750.000,00 

· Muhammad = Rp13.125.000,00.

Kasus munāsakhah ini tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) melainkan dikenal dengan istilah ahli waris pengganti 
(plaatsvervulling). Apabila terjadi seperti pada kasus tersebut, seorang 
meninggal bernama Ali dengan meninggalkan ahli waris: istri bernama 
Zainab, dua orang anak laki-laki yaitu Ahmad dan Amir dan seorang 
cucu laki-laki yaitu Muhammad anak dari Ahmad dengan tirkah 
Rp36.000.000,00. Ironisnya, sebelum harta warisan tersebut dibagi 
kepada ahli waris maka Ahmad meninggal lagi, maka kedudukan Ahmad 
langsung digantikan oleh anaknya bernama Muhammad, sehingga cara 
penyelesaian kasusnya sebagai berikut.

· Istri bernama Zainab =  1
8 x Rp36.000.000,00

      = Rp4.500.000,00

· Satu anak laki-laki bernama Amir dan satu cucu laki-laki bernama 
Muhammad anak dari Ahmad keduanya sebagai ‘aṣabah (sisa), 
yakni: ‘aṣabah (sisa) =  7

8
 x Rp36.000.000,00     

     = Rp31.500.000,00 

· Untuk bagian Amir  =  1
2
 x Rp31.500.000,00

      = Rp15.750.000,00

· Bagian Muhammad =  1
2
 x Rp31.500.000,00

      = Rp15.750.000,00

Kedudukan Muhammad (sebagai cucu atau anak dari Ahmad) 
maka Muhammad tidak dapat disebut sebagi mahjub hirman, karena 
Muhammad langsung menggantikan posisi ayahnya bernama Ahmad 
sehingga Muhammad berkedudukan sebagai anak karena menggantikan 
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kedudukan ayahnya. Untuk menggantikan kedudukan orangtua, bagian 
ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang ada 
atau ahli waris yang hidup yang sederajat dengan yang digantikan. 
Karena itu perlu diperhatikan ahli waris yang digantikan dan ahli waris 
yang menggantikan.

Ahli waris pengganti dinyatakan dalam KHI Pasal 185: “Ahli waris 
yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat 
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.” Pasal 
173 tersebut adalah mereka yang terhalang untuk menjadi ahli waris 
yang berhak menerima harta warisan, yaitu:
 “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” 

Terkait kasus ahli waris pengganti dalam KUHPerdata disebutkan 
bahwa ahli waris pengganti disebut (plaatsvervulling), yakni Pasal 
841: “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk 
bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang 
digantikannya.” Penggantian ini terjadi dalam garis lurus ke bawah, yakni 
anak atau cucu dan seterusnya ke bawah.

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris 
yang masih hidup yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya, 
dan/atau ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris 
yang digantikannya (Pasal 185 b KHI).

F. Pewaris Tidak Mempunyai Ahli Waris
Kasus dalam fikih mawaris tentang kewarisan bila pewaris tidak mem-
punyai ahli waris maka hartanya langsung ke Baitul Mal tanpa melalui 
proses Pengadilan Agama. Sedangkan dalam sistem hukum kewarisan 
Islam atau menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila pewaris tidak 
mempunyai ahli waris maka hartanya langsung ke Baitul Mal dengan 
melalui Pengadilan Agama setempat. Pasal yang menyatakan tentang 
pewaris tidak mempunyai ahli waris (dalam KHI, Pasal 191): 
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Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut 
atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada 
Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan 
umum.

KUHPerdata dinyatakan dalam Pasal 520 tentang pewaris yang 
tidak meninggalkan ahli waris:
 “Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan 

tidak ada pemiliknya, seperti halnya barang seseorang yang meninggal 
dunia tanpa ahli waris atau yang pewarisannya ditinggalkan, adalah 
milik negara”.

Secara umum pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris dan ia 
meninggalkan harta warisan, ketiga sistem pembagian harta warisan 
(menurut fikih mawaris, KHI, dan KUHPerdata), harta warisannya 
dimiliki dan dikuasai oleh negara berdasarkan putusan pengadilan.

G. Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah
Orang yang hamil di luar nikah lalu melahirkan anak, atau anak yang 
dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan tanpa didahului oleh akad nikah yang sah, anak yang lahir 
itu disebut anak “zina”. Anak zina yang dimaksudkan adalah akibat 
hubungan zina maka yang menjadi malu kelak adalah anak yang 
sebenarnya belum ada dosanya.

Menurut fikih jika hendak melangsungkan pernikahan keluarganya 
maka mereka melangsungkan akad nikah setelah anak tersebut lahir dan 
habis masa nifasnya. Karena itu, cara penyelesaian kasus kewarisannya, 
anak tersebut hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibu yang 
melahirkannya, dan anak itu dianggap tidak mempunyai ayah. Demikian 
juga anak li’an, yakni anak yang lahir dari seorang ibu/istri tetapi 
sang suami tidak mengakuinya karena dituduh melakukan hubungan 
badan dengan laki-laki lain atau sang istri melakukan perbuatan zina. 
Jika terbukti secara hukum dan meyakinkan, anak tersebut hanya 
mempunyai hubungan saling mewarisi dengan pihak ibunya saja.
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1. Orang Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah versi KHI

Hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
mengaturnya bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 bulan) 
masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya 
saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 
180 hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak 
tersebut saling mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya 
tidak perlu mengulangi akad perkawinan. Anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah di atur dalam KHI Pasal 53, 99, 100, 102, dan 186.

Pasal 53
(1)  Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 
(2)  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
(3)  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Pasal 99
 Anak yang sah adalah:

a.  anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
b.  hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Pasal 100
 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 102
(1)  Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 
180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 
perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya 
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. 
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(2)  Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak 
dapat diterima.

Pasal	186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 
mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

 Oleh karena itu, anak yang lahir akibat hubungan zina, tetapi yang 
mengawininya adalah laki-laki yang bersangkutan, dan anak tersebut 
lahir 180 hari setelah usia perkawinan, maka anak tersebut dianggap 
anak yang sah dan saling merwarisi dengan kedua orangtuanya.

2. Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah Versi KUHPer

Berdasarkan KUHPerdata pewarisan anak di luar kawin diatur dalam 
pasal: 251, 280-289 & 862-873.

Pasal 251
 Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari 

perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak 
boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
1.  bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2.  bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini 

ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya 
yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;

3.  bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 280
 Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan 

perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281
 Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu 

akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu 
pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan 
dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan 
dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu 
harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila 
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pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang 
yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin 
akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada 
margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah 
kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282
 Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur 

tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah 
mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan 
akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak 
perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum 
dia mencapai umur sembilan belas tahun. 

Pasal 283
 Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, 

sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 
(anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi 
dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat 
disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran) 
mengenai anak penodaan darah.

Pasal	284
 Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih 

hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan 
dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak 
demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak 
mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya 
seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia 
atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata 
yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi 
akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal 
dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285
 Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama 

perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang 
dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau 
suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami 
atau istri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 
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itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, 
demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh 
pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai 
kepentingan dalam hal itu.

Pasal	286
 Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap 

tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua 
mereka yang berkepentingan dalam hal itu.

Pasal	287
 Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak. Namun dalam hal 

kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan 
itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya 
dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan 
orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu.

Pasal 288
 Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan. Namun dalam hal 

itu, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila 
telah ada bukti permulaan tertulis. 

Pasal 289
 Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau 

ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh 
dilakukan.

Pasal	862
 Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin 

yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta 
peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal 
berikut.

Pasal	863
 Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-

undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin itu 



76 Membincang Problematika Kewarisan di Indonesia

mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya 
mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka 
mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak 
meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga 
sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau 
keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal 
keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. 
Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan 
yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang 
terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian 
yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap 
mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pasal	864
 Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta 

peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah 
menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam bagian 2 
KUHPerdata.

Pasal	865
 Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut 

undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta 
peninggalan itu seluruhnya.

Pasal	866
 Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya 

dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut 
keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 
863 dan 865.

Pasal	867
 Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak 

yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya 
memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pasal	868:
 Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau 

menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-
undang.
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Pasal	869
 Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan 

nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan 
darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut 
warisan dan bapak atau ibunya.

Pasal	870
 Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan 

keturunan dan suami atau istri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya 
yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, 
masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.

Pasal	871
 Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan 

keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orangtuanya telah 
meninggal Iebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya 
dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta 
peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau 
ibunya; hal mi berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk 
menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan 
harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi 
oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh 
keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

Pasal	872
 Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar 

kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, 
kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Pasal	873
 Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa 

meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan 
mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak 
di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri 
sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan 
keturunan, suami atau istri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-
laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta 
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peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat 
dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, 
dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka 
separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah 
bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. 
Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai 
pewarisan biasa.

H. Anak yang Lahir Akibat Hubungan Zina versi 
Yurisprudensi

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 
tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UURI 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 
1945. Putusan MK ini merupakan terobosan hukum yang menjelaskan 
hubungan antara anak di luar perkawinan dengan bapaknya. Jadi anak 
yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan 
bapak biologisnya, termasuk kewarisan. Putusan ini memberikan hak 
yang sama kepada setiap anak dan dapat dibuktikan sebagai anak biologis 
yang dapat dibuktikan di depan pengadilan berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan darah daging dari seorang 
laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya. Oleh 
karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka setiap 
anak yang lahir adalah mempunyai ayah biologisnya.

I. Anak dalam Kandungan
Anak dalam kandungan jika terjadi waris-mewarisi yang disebabkan 
oleh meninggalnya ayah (suami). Apabila seseorang meninggal dunia 
dengan meninggalkan ahli waris seorang istri/janda yang sedang hamil, 
maka ahli warisnya bukan hanya seorang istri/janda, tetapi dianggap 
ahli warisnya adalah seorang istri/janda dan seorang anak laki-laki. Jika 
janda tersebut melahirkan anak laki-laki, tidak menjadi masalah, tetapi 
jika sang janda melahirkan anak perempuan maka harta warisannya 
pun tidak menjadi masalah karena telah disimpankan bagiannya yang 
terbanyak, yakni bagian seorang anak laki-laki. Selebihnya akan dibagi 
ulang sesuai dengan kadar bagiannya ahli waris tersebut jika anak yang 
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lahir adalah perempuan. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam di 
Indonesia, kasus anak dalam kandungan ini tidak diatur secara tersurat.

Status anak yang sah dalam KHI adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau anak yang sah adalah 
hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 
istri tersebut (Pasal 99 KHI). Artinya, bagian kewarisan anak dalam 
kandungan tidak diatur dalam KHI.

Adapun kedudukan anak dalam kandungan berdasarkan 
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 2 adalah “anak dalam kandungan 
seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak 
menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak 
pernah ada.” Maksud dari kalimat tersebut bahwa status anak dalam 
kandungan menurut BW adalah “ada” maka ia berhak mendapat bagian 
dari harta warisan orangtuanya (ayahnya) yang meninggal. Demikian 
pula dalam fikih mawaris, yakni bagian anak dalam kandungan 
disimpankan bagiannya yang banyak, atau anak dalam kandungan 
tersebut seakan-akan anak laki-laki. Sedangkan dalam KHI bagian anak 
dalam kandungan tidak diatur secara tersurat, sebab yang dimaksudkan 
anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seseorang yang telah 
lahir dan dinyatakan hidup. Mestinya KHI mengatur status anak dalam 
kandungan terhadap harta peninggalan ayahnya seperti yang tercantum 
dalam fikih mawaris dan KUHPerdata.

J. Masalah Aul dan Rad
Aul dan Rad dalam KHI terdapat pada Pasal 192 dan Pasal 193.

Pasal 192
 Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya 

żawil furūd menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari 
angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka 
pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul 
menurut angka pembilang.

Pasal 193
 Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris żawil 

furūd menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
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penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. 

Aul dan Rad dinyatakan secara jelas dalam fikih mawaris dan KHI 
terutama pada fikih mawaris. Sedangkan dalam KUHPerdata aul dan 
rad tidak dinyatakan secara jelas.

K. Tugas-tugas Lain Ahli Waris
Berdasarkan Pasal 175 KHI, tugas ahli waris sebagai kewajiban dan 
tanggung jawabnya terhadap pewaris, meliputi:
 “1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 
selesai; 

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih 
piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak 

menerimanya. 
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 

hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya 
pewaris”. 

Berdasarkan Pasal 123, dan Pasal 1100 sampai 1111 KUHPerdata, 
tugas-tugas lain dari ahli waris yang intinya adalah: bahwa selain 
menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris juga menyelesaikan 
beban/tugas ahli waris seperti: membayar utang, wasiat, hibah, dan 
beban lainnya.

L. Masalah Wasiat
Wasiat merupakan suatu ucapan atau pesan seseorang atau lembaga 
kepada orang lain atau lembaga lain yang akan ditunaikan setelah 
pewasiat meninggal dunia. Dasar hukum wasiat banyak dijumpai di 
dalam ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw. Wasiat ini bertujuan 
untuk memenuhi rasa keadilan dalam keluarga, sebab ada keluarga 
yang sangat berjasa kepada si pewaris tetapi ia tidak menerima warisan 
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disebabkan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si pewaris. 

Fikih mawaris maupun hukum kewarisan Islam di Indonesia 
telah mengatur tentang sistem pembagian wasiat ini dan tidak boleh 
melebihi 1

3
 (sepertiga) dari harta atau tirkah yang ditinggalkan. Salah 

satu dasar hukum wasiat dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam QS 
al-Baqarah [2]: 180.

وَالِدَيْنِ 
ْ
ةُ لِل وَصِيَّ

ْ
ال
ۨ
 تَرَكَ خَيْرًاۖ  

ْ
مَوْتُ اِن

ْ
مُ ال

ُ
حَدَك

َ
مْ اِذَا حَضَرَ ا

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ك

قِيْنَۗ  ١٨٠
َّ
مُت

ْ
ی ال

َ
ا عَل

ًّ
مَعْرُوْفِۚ حَق

ْ
رَبِيْنَ بِال

ْ
ق

َ
ا

ْ
وَال

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa” (QS al-Baqarah [2]: 180).6

Kata ma’ruf yang dimaksudkan ialah adil dan baik, wasiat itu tidak 
melebihi  1

3
 (sepertiga) dari seluruh harta orang yang akan meninggal 

itu, ayat ini di-nasakh-kan dengan ayat mawaris, dengan kata lain 
dinyatakan secara tersurat.

Wasiat pada dasarnya hukumnya boleh (mubah), tetapi dapat 
diperhatikan bahwa masalah wasiat juga masalah warisan, sehingga 
patut diperhatikan kondisi atau status sosial para ahli waris. Karena 
bagi ahli waris yang berhak menerima warisan maka ia tidak boleh 
untuk mendapatkan wasiat. 

Menurut fikih orang Islam seharusnya berwasiat kepada orang 
yang dianggap berjasa pada dirinya dan orang tersebut tidak akan 
mendapatkan harta warisan yang bersangkutan kerena ia terhalang 
oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Karena hal wasiat 
merupakan perbuatan suci sehingga diatur dalam Al-Qur’an secara 
jelas dan terinci.

6Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah, 
cet. II (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 27. 
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1. Wasiat versi KHI

Pengaturan wasiat dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) agak berbeda dengan pembagian harta warisan 
dalam fikih mawaris. Perbedaan tersebut adalah masalah wasiat wajib 
(wasiatulwājibah). Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada 
Pasal 194 sampai Pasal 209. Persoalan wasiat wajib adalah dilaksanakan 
di hadapan sidang Pengadilan Agama oleh hakim karena tidak sempat 
dibuat wasiat saat si pewasiat masih hidup.

Wasiat wajib ini diberikan oleh hakim kepada ahli waris yang tidak 
mendapat harta warisan atau orang lain yang dianggap berjasa kepada 
si pewaris. Adapun tata cara pelaksanaan wasiat tersebut telah diatur 
dalam KHI buku II seperti pada pasal tersebut di atas (Pasal 194–209). 
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat 
dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya 
kepada orang lain atau lembaga, dan harta benda yang diwasiatkan 
tersebut harus merupakan hak dari si pewasiat. Pemilikan terhadap 
harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau 
tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris dan hanya 
diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali 
apabila semua ahli waris menyetujui atau sepakat. Demikian halnya 
wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 
Pernyataan persetujuan itu dibuat secara lisan di hadapan dua orang 
saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. 

Wasiat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan 
dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan 
menerima harta benda yang diwasiatkan itu, harus jelas objeknya. Oleh 
karena wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum 
karena: 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat kepada pewasiat; 2) dipersalahkan secara memfitnah 
telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu 
kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat; 3) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk 
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kepentingan calon penerima wasiat; dan/atau 4) dipersalahkan telah 
menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 

Demikian pula wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk 
untuk menerima wasiat itu: 1) tidak mengetahui adanya wasiat 
tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; 
2) mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya; 3) mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah 
menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat. Termasuk juga wasiat menjadi batal apabila 
yang diwasiatkan itu telah musnah. 

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan 
suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pewasiat dapat 
mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan 
persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian 
menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan 
dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu 
dibuat secara lisan. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat 
dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan akte notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, 
maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris pula.

 Terkait harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena 
suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi 
sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan 
menerima harta yang tersisa. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari 
harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka 
wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Apabila 
wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta 
wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan 
mana yang didahulukan pelaksanaannya. Termasuk terlebih dahulu 
menyelesaikan utang-utang si pewasiat kalau ada. Apabila surat wasiat 
itu dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris 
yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada 
hubungannya. Namun demikian, apabila suatu surat wasiat dicabut 
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada 
pewasiat. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang 
tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli 
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waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara 
pembukaan surat wasiat itu. Sehingga para ahli waris tidak saling 
menyalahkan. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada 
notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat 
atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan selanjutnya notaris 
atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka di hadapan ahli waris 
dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Setelah semua isi serta 
maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau Kantor 
Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian 
selanjutnya. 

Pelaksanaan wasiat jika dalam keadaan perang, para anggota 
prajurit dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada 
dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada 
dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan 
seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi 
pula. Demikian halnya bagi orang yang sedang berada dalam perjalanan 
melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda 
atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat 
di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh minimal 
dua orang saksi. 

Akan tetapi beberapa kasus wasiat tidak boleh dilaksanakan. Wasiat 
tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan 
bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian 
sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan 
dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Demikian halnya wasiat 
tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat tersebut.

Lain halnya dengan harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan 
Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1

3
 dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat 

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1
3
 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pemberian wasiat wajibah bukan hanya terhadap anak angkat saja 
tetapi juga terhadap kerabat atau orang yang berjasa terhadap si pewaris 
semasa hidupnya. Wasiat wajibah diberikan oleh hakim majelis atau 
melalui putusan Pengadilan Agama. Wasiat wajib ini diberikan oleh 
hakim majelis kepada ahli waris yang terhalang mendapat harta warisan 
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karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Demikian juga 
diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tapi ia dianggap sebagai 
orang berjasa kepada si pewaris.

2. Wasiat Versi KUHPerdata

Adapun wasiat dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 874–912.

Pasal	874
 Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah 

kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai 
hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Pasal	875
 Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, 
yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pasal	876
 Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga 

dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga 
dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat 
dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah 
wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut 
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (KUHPer).

Pasal	877
 Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-

keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa 
penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para 
ahli warisnya menurut undang-undang.

Pasal	878
 Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, 

tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan 
semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang 
dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.
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Pasal	879
 Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi 

fidelcommissaire adalah dilarang. Dengan demikian, bahkan terhadap 
ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah 
batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkan nya 
untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan 
seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

Pasal 880
 Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut 

dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam 
undang-undang ini.

Pasal 881
 Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah 

meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah 
lahir maupun yang akan dilahirkan, mempero!eh seluruh atau sebagian 
dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena 
belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima 
hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat 
yang terlarang. Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian 
hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli 
waris, yang berhak atas suatu bagian menurut und angundang.

Pasal 882
 Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat 

hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah 
wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah.

Pasal 883
 Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil 

diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada 
orang lain.

Pasal	884
 Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah 

wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, 
dianggap sebagai tidak tertulis.
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Pasal 885
 Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh 

ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.

Pasal	886
 SSNamun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan 

secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik 
diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada 
berpegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan 
maksud tersebut.

Pasal	887
 Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti 

yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, 
dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat 
mencapai suatu pengaruh atau akibat.

Pasal 888
 Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau 

tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang 
dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.

Pasal 889
 Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya 

mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, 
telah menghalangi pemenuhan itu.

Pasal 890
 Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali 

bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat 
wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

Pasal 891
 Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun 

berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan 
pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal.
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Pasal 892
 Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa 

ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka 
melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk 
memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban 
itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih 
apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Pasal 893
 Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik 

adalah batal.

Pasal	894
 Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli 

waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti 
mereka itu meninggal tanpa diketuahui siapa dan mereka yang meninggal 
lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, 
dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

Pasal 895
 Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus 

mempunyai kemampuan bernalar.

Pasal	896
 Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil 

keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-
ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Pasal	897
 Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas 

tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Pasal 898
 Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat 

dibuat.
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Pasal 899
 Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang 

harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan 
peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini. Ketentuan 
ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat 
keuntungan dari yayasan-yayasan.

Pasal 900
 Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga 

kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak 
mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk 
oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembagalembaga 
itu untuk menerimanya.

Pasal 901
 Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-

wasiat istri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa 
izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan 
perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena 
persoalan tersebut.

Pasal 902
 Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, 

dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh 
memberikan dengan wasiat kepada suami atau istri yang kemudian 
hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut 
Bab 12 buku (UU) ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. 
Bila yang dihibahwasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu 
bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak 
pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan 
hartanya atau Iebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui 
batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya 
tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918.

 Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya 
diberikan, maka harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga 
bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai 
hasil berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea 
pertama, terserah pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ia boleh 
memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil 
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yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam 
batas-batas itu. Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian 
warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku 
ketentuan Pasal 918. Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian 
karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang 
boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan 
Bab 13 Buku Pertama.

Pasal 902a
 Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin 

rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak 
atau keturunan. 

Pasal 903
 Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan 

harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka 
masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang 
dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak 
dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak 
diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam 
hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan 
bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, 
dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli 
waris.

Pasal	904
 Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan 

belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk 
keuntungan walinya. Setelah menjadi sewasa, ia tidak boleh menghibah 
wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya 
itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua 
ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah 
umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau 
yang dulu menjadi walinya.

Pasal	905:
 Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk 

keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang 
tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat 
pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan 
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penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas 
jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan 
si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.

Pasal	906
 Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang 

menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia 
menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian 
pula pengabdi agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh 
mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu 
selama ia sakit untuk kepentingan mereka.

Dari ketentuan ini harus dikecualikan:

1.  penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas 
jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal 
yang lalu;

2.  penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau istri pewaris;

3.  penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk 
keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila 
yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; 
kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan 
itu termasuk bilangan para ahli waris itu.

Pasal	907
 Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi 

yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa 
pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu. 

Pasal 908
 Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah 

dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, 
maka mereka yang terakhir in tak akan boleh menikmati warisan lebih 
dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini.

Pasal 909
 Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh 

menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan 
kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat 
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pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan 
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 911
 Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak 

cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu 
dibuat dengan nama seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-
orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan 
mereka suami atau istri.

Pasal 912
 Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang 

yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat 
wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah 
menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, 
serta istri atau suaminya dan anak-anakniya, tidak boleh menikmati 
suatu keuntungan pun dari wasiat itu.

Pasal 913
 Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah 

bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris 
dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang 
yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai 
hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

M.  Masalah Hibah

1. Hibah Versi KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah perbuatan 
sukarela seseorang tentang pemberian suatu benda tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kompilasi 
Hukum Islam mengatur tentang hibah terdapat dalam Pasal 210-214.

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal 
sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  
1
3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang 
saksi untuk dimiliki. Harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak 
dari penghibah. Sebuah keunikan bahwa hibah dari orangtua kepada 
anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan hibah tersebut 
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tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. 
Itulah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada kedua orangtua 
sebagai dasar pembelaan dalam menjaga kehidupannya kelak . Hibah 
yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat 
dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat 
surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia 
setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-
pasal ini. Masalah wasiat ini merupakan kasus yang sering muncul di 
kalangan masyarakat, baik masyarakat Muslim yang menganut hukum 
Islam, masyarakat non-Muslim yang menganut hukum Barat, maupun 
masyarakat yang menganut hukum adat. 

2. Hibah Versi KUHPerdata

Hibah dalam KUHPerdata Pasal 1666 disebut dengan istilah penghibahan 
adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan 
suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk 
kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-
undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang 
yang masih hidup. Hibah atau penghibahan dalam KUHPerdata diatur 
dalam Pasal 1666–1692.

N. Kesepakatan Para Ahli Waris
Pembagian harta warisan dalam fikih mawaris dibagi berdasarkan 
ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima, 
yakni sesuai dengan ketentuan furūd al-muqaddarah artinya bagian-bagian 
ahli waris berdasarkan kadarnya dalam nas. Sedangkan dalam hukum 
kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli 
waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 
warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya (Pasal 
183 KHI: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari 
bagiannya). Hal ini didasarkan atas kesadaran dan kesepakan bersama 
para ahli waris tanpa ada tekanan dan paksaan dari mana pun. Para ahli 
waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 
warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.
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Pembagian harta warisan atau kasus hukum lainnya dapat di-
laksanakan kesepakatan bersama atau berdasarkan perdamaian. 
Kesepakatan atau perdamaian dalam KUHPerdata dinyatakan dalam 
Pasal 1851–1864. Namun dalam fikih mawaris, harta warisan dibagi 
kepada ahli waris berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang 
berhak menerimanya.

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya 
kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Hal ini 
akan lebih terasa jika hukum warisan yang berlaku bertentangan sekali 
dengan keinginan hatinya. Jika untuk ini hukum memperbolehkan si 
pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri di 
mana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum warisan, ini adalah 
wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan 
hartanya sesuai keinginannya. Selain wajarlah jika keinginan terakhir 
seorang manusia diperhatikan dan dihormati sejauh hal tersebut dapat 
dilaksanakan. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perselisihan 
antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan 
terakhir dari si wafat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris 
untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika 
keinginan terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta 
warisan telah sesuai dengan keadilan.

Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat 
dalam hal pembagian harta warisan kenyataanya tidak adil dan mungkin 
saja hal ini terjadi karena dorongan paksaan orang lain atau tipu 
muslihat yang akan menguntungkan dirinya. Untuk itu, adalah wajar jika 
hukum membatasi hak untuk menentukan keinginan terkhir tersebut.

Pembatasan penerapan pesan terakhir si wafat ini di Indonesia 
disebut dengan hibah wasiat, yang berasal dari bahasa Arab dalam 
hukum agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut testament 
(lihat Pasal 875 BW). Jika testament tersebut menetapkan penghibahan 
barang tertentu, dipakailah sebutan “legaat” sedang sebutan “erfstelling” 
dipergunakan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian 
tertentu (seperberapa) atas harta warisan seseorang tertentu.7

7Oermar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta : PT Rineka 
Cipta), hlm. 83.
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Pandangan hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang 
cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir 
dari seorang peninggal warisan diucapkan pada ia sakit keras di 
mana menyebabkan ia wafat. Apabila hal ini benar terjadi, biasanya 
ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat 
menurut pertalian kekeluargannya. Terhadap hal tersebut menurut 
Van Vollenhoven dalam bukunya mengenai hukum adat halaman 342 
bagian I, bahwa di antara masyarakat Muslim di Tandano mempunyai 
kebiasaan tersendiri dalam masalah hibah wasiat. Jika seorang yang 
tidak mempunyai anak di saat sakit kerasnya mempunyai keinginan 
terakhir maka akan dihadiri dan disaksikan oleh kepala desa serta 
beberapa orang dari desa tersebut. Hal demikian tidak bedanya dengan 
kebiasaan sebagian masyarkat di kota besar, di mana hal tersebut 
dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris yang memang sengaja 
didatangkan untuk itu. Jika hal demikian memang terjadi, maka notaris 
akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-
sebaiknya dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi, terkecuali jika 
si peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan tersebut sepanjang ia 
masih hidup.

Orang Jawa menyebut keinginan terakhir ini dengan wekas, di 
Minagkabau umanat, di aceh peuneusan dan di Batak menyebutnya 
ngendeskan.8 Sering kali pengucapan ini hanya merupakan penegasan 
wujud atas barang-barang yang bakal menjadi harta warisan, di samping 
itu juga disebutkan barang-barang yang bukan merupakan harta warisan, 
akan tetapi merupakan hak milik orang lain, misalnya milik pribadi 
dari istri atau anaknya. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya secara 
umum dari ucapan-ucapan semacam ini adalah merupakan suatu cara 
untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pentengkaran di antara para 
ahli waris dalam hal pembagian harta warisan, kelak di kemudian hari, 
sehingga wasiat dan hibah merpakan salah satu alternatif pembagian 
harta pusaka sebelum menjadi harta warisan.

Kadangkala pula ucapan keinginan terakhir ini berisi anjuran semata 
kepada para ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian dari 
harta warisan kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraanya 
atau juga kepada orang yang erat tali persaudaraanya dengan si peninggal 

8Oermar Salim, hlm. 99.
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warisan. Sering kali seorang peninggal warisan menuangkan keinginannya 
dalam bentuk tulisan, yang berupa sepucuk surat, yang akan dibacakan di 
hadapan sanak saudara yang diminta ikut menandatangani surat tersebut. 

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat 
rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana Pasal 931 KUH 
Perdata. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang 
biasanya berlaku adalah menurut hukum adat setempat, yang mana 
cukup diucapkan dihadapan istri, anak-anak, dan anggota keluarga dekat 
lainnya. Baik hukum adat maupun hukum islam ucapan hibah wasiat 
dapat ditarik kembali oleh yang mengucapkannya selama ia masih hidup, 
baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian 
hendaknya diperhatikan sebagimana putusan Mahkamah Agung tanggal 
23 Agustus 1960 No. 225 K/Sip/1960 bahwa hibah itu tidak memerlukan 
persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris 
dari sipenghibah, sedangkan hibah-wasiat itu tidak boleh merugikan 
ahli waris dari si penghibah.9 Hibah dan wasiat merupakan perbuatan 
hukum yang selalu dipandang bermasalah di kemudian hari jika seseorang 
penghibah dan/atau pewasiat itu tidak mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Karena itu Islam hadir untuk mengatur segala 
aspek kehidupan manusia.

Hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus 
untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Cuma 
ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri 
dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi 
akan kebenaran ucapan tersebut. Jika keinginan terakhir ini ditulis 
dalam sepucuk surat, maka surat hibah wasiat tersebut dianggap sah 
bila isinya dibacakan secara lisan kepada ahli waris dan saksi-saksi.

Sebagaimana dengan penghibahan biasa, hibah wasiat ini 
memerlukan Kabul, yakni kesanggupan orang yang dihibahi untuk 
menerima barang yang dihibahkan tersebut. Tentang Kabul ini 
dilaksanakan sesudah si penghiibah wafat, oleh sebab itu selama si 
penghibah masih hidup penghibahan ini dapat ditarik kembali. Hal 
penarikan kembali atas penghibahan ini dapat dilaksanakan dengan 
jelas, atau biasa disimpulkan dari tindakan si penghibah misalnya jika di 

9Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 
hlm. 59.
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suatu saat kemudian menjual barang yang dihibahkan tersebut kepada 
orang selain yang dihibah tersebut. Menurut hukum Burgerlijk Wetboek 
ada tiga macam cara membuat hibah dan wasiat, yaitu:10

1) testament rahasia (geheim);

2) testament tak rahasia (openbaar); dan

3) testament tertulis sendiri (olografisch), yang biasanya bersifat rahasia 
atau juga mungkin tidak rahasia.

Ketiga cara testament ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. 
Pasal 921 Burgerlijk Wetboek hanya menyebutkan tentang adanya ketika 
macam testament tersebut. Testament olografis dalam Pasal 932 dan 
seterusnya hukum Burgerlijk Wetboek, testament semacam ini mulai 
diatur. Ditetapkan bahwa testament semacam ini harus ditulis dan 
ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan 
oleh seorang notaris di mana tentang pengarsipan ini wajib disaksikan 
oleh dua orang saksi.

Ketika testament tertulis diserahkan kepada notaris untuk disimpan, 
testament mungkin sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, 
untuk ini si peninggal warisan di hadapan notaris dan pada saksi harus 
menuliskan pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamentnya. 
Selanjutnya catatan tersebut harus ditandatanganinya. Selanjutnya 
notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan testament ini untuk 
disimpan pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh 
notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan.

Kemungkinan juga testament tersebut diserahkan kepada notaris 
dengan terbuka jadi bukanlah rahasia.11 Segel tersebut boleh dibuka 
setelah si peninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada 
Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan 
sebagaimana dengan testament rahasia (Pasal 942 Burgerlijk Wetboek), 
yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas 
keadaan testament yang diketemukan. Selanjutnya testament tersebut 
harus diserahkan kembali kepada notaris. Dalam hal ini diatur 
pada Pasal 938 dan seterusnya dari Burgerlijk Wetboek menetapkan 
testament tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan 

10Oermar Salim, hlm. 100.
11Oemar Salim, hlm. 101.
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mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan 
warisan mengutarakan (zakelijk), maka notaris wajib mencatatkan atau 
memerintahkan mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-
kalimat jelas. Setelah itu akte notaris tersebut ditandatangani oleh 
notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi. Seandainya si peninggal 
warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka 
keadaan ini harus dijelaskan pada akte notaries dengan terperinci. Di 
samping itu harus pula dijelaskan bahwa pada akte notaris ketentuan-
ketentuan selengkapnya yang dibutuhkan ini telah dilakukan semuanya. 

Pasal 940 dan 941 Burgerlijk Wetboek menentukan tentang syarat-
syarat untuk testament rahasia ini. Ditetapkan, bahwa si peninggal 
warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain 
untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus 
menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat 
dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup, dan disegel serta kemudian 
diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa saja juga 
dilaksanakan dihadapan notaris dan 4 orang saksi.

Ditambahkan pula tentang syarat-syarat ini, pada Pasal 944 BW 
ayat 2 tentang pembuatan testament tak rahasia, orang-orang yang 
tidak boleh menjadi saksi: 1) para ahli waris atau orang-orang yang 
diberi hibah/wasiat atau sanak saudara mereka sampai empat turunan;  
2) anak-anak, cucu-cucu, serta anak-anak menantu atau cucu-cucu 
menantu dari notaris termasuk pembantu-pembantu notaris (asisten 
rumah tangga notaris).

Terkait pembagian harta warisan yang pewarisnya tidak bersepakat 
mempunyai cara dan hukum apa yang dianut. Kalau berdasar pembagian 
harta warisan menurut fikih mawaris, dibagi berdasarkan bagian-bagian 
yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Setelah bagian-bagian dari 
masing-masing ahli waris tersebut dibagikan atau sudah diterima dan/
atau telah menyadarinya, barulah para ahli waris tersebut yang mau 
memberikan bagiannya kepada ahli waris yang dianggap perlu untuk 
dibantu atau diberikan bagiannya atau ditambahkan bagiannya karena 
ahli waris tersebut dianggap kurang mampu atau tidak mampu. Jadi 
bagian ahli waris yang banyak dapat menyerahkan kepada ahli waris 
yang mendapat bagian sedikit dengan pertimbangan kemanusiaan. 
Kemungkinan ahli waris yang mendapat tambahan bagian dari ahli 
waris lainnya adalah ahli waris yang merupakan keluarga yang taraf 
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hidup tidak mampu, sehingga ahli waris yang mampu memberikan 
bagiannya kepada keluarga yang kurang mampu tersebut. Kemungkinan 
lain, keluarga yang mendapat jatah tambahan dari ahli waris bahkan 
memberikan bagiannya secara keseluruhan kepada ahli waris yang tidak 
mampu itu, di masa hidupnya pewaris, ahli waris yang tidak mempu 
itulah yang menjaga dan memelihara si pewaris di masa hidupnya. Ia 
senantiasa menemani si pewaris di masa hidupnya, sehingga ahli waris 
lain sangat prihatin dan empati kepadanya, bahkan ada ahli waris yang 
memberikan bagiannya kepada orang yang merawat si pewaris tersebut 
di masa hidupnya, kendati pun ia adalah bukan ahli waris yang berhak 
menerima harta warisan sebagai ahli waris, artinya ia bukan ahli waris.

Lain halnya dengan sistem yang dilaksanakan berdasarkan 
Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait 
kesepakatan para ahli waris, yaitu selama tidak ada ahli waris yang 
mempermasalahkan maka harta warisan dapat dibagi berdasarkan 
kesepakatan seluruh ahli waris. 

Demikian juga pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata, 
pembagian harta warisan dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 
ahli waris setelah ahli waris menyadari bagian masing-masing ahli waris. 
Harta warisan dapat dibagi bersarkan kesepakatan dari semua ahli waris 
yang ada. 

Adapun pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat adalah 
dibagi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat adat 
setempat. Namun cara pembagiannya bila terjadi sengketa ditangani 
langsung oleh tokoh adat atau masyarakat adat yang dihormati atau 
dihargai oleh masyarakat adat setempat. 



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Peraturan Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dan ditetapkan dalam 
Instruksi Presidan Republik Indonisia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam buku II 
KHI tentang hukum kewarisan berikut ini.1

1. Bab 1 Ketentuan Umum 

Pasal	171
Yang dimaksud dengan: 
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

1Lihat Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI Buku II. 

PERATURAN TERKAIT 
HUKUM KEWARISAN

4
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beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 
ahli waris. 

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang 
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal 
dunia. 

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki. 

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan pengadilan. 

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Keterangan:2

a. Harta bawaan yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh 
sebelum hidup bersama dengan istri suami.

b. Harta bersama disebuat gono-gini adalah harta yang diperoleh saat 
hidup bersama dengan istri suami.

c. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang (termasuk wasiat) dan pemberian untuk 
kerabat. Inilah yang disebut dengan istilah tirkah dalam fiqh mawāriṡ. 

d. Tirkah ini juga disebut sebagai harta yang besih, yakni bersih 
dari segala biaya pengobatan kalau ada, bersih dari biaya 
penyelenggaraan jenazah, bersih dari utang kalau ada, dan bersih 
dari wasiat kalau ada. Tirkah atau harta bersih ini adalah harta yang 
siap untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.

e. Wasiat biasa disebut dengan istilah pesan-pesan seseorang saat 
mendekati tanda-tanda kematian dan ditunaikan oleh ahli warisnya 

2Analisis penulis. 
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setelah ia (pewasiat) meninggal dunia, termasuk pesen-pesan 
moral.

f. Wasiat wajib (waṣiyah al-wājib = waṣiyatul wājibah) adalah wasiat 
yang ditetapkan oleh pengadilan kepada orang yang tidak masuk 
sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian.

2. Bab 2 Ahli Waris

Pasal	172
 Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 

Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi 
bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut 
ayahnya atau lingkungannya.

Pasal	173
 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat para pewaris; 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 
berat. 

Pasal	174
(1)  Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
 a.  Menurut hubungan darah: 

1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, 
saudara laki-laki, paman, dan kakek. 

2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan, dan nenek. 

b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau 
janda. 

(2)  Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
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Pasal	175
(1)  Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 
selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih 
piutang; 

c. menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. 

(2)  Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 

3. Bab 3 Besarnya Bagian

Pasal	176
 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-
laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 
perempuan. 

Pasal	177
 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. 

Pasal	178
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau 

lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka 
ia mendapat sepertiga bagian. 

(2)  Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda 
atau duda bila bersama-sama dengan ayah. 

Pasal	179
 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat 
bagian.
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Pasal 180
 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan 

anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 
seperdelapan bagian.

Pasal 181
 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 
seperenam bagian.Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka 
bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182
 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia 
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau 
lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

 Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 
kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 
dengan saudara perempuan.

Pasal 183
 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal	184
 Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak 

dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan 
Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173. 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang diganti. 
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Pasal	186
 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal	187
(1)  Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka 

oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat 
ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta 
warisan dengan tugas: 
(a)  mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa 

benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian 
disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu 
dinilai harganya dengan uang; 

(b)  menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris 
sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. 

(2)  Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta 
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 

Pasal 188
 Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat 

mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan 
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak 
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189
(1)  Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang 

luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya 
sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama 
para ahli waris yang bersangkutan. 

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak di-mungkinkan 
karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang 
memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang 
atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada 
ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. 
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Pasal 190
 Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing 

istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan 
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak 
para ahli warisnya.

Pasal 191
 Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya 

tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan 
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk 
kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. 

4.	 Bab	4	Aul	dan	Rad

Pasal 192
 Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya 

żawil furūḍ menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari 
angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka 
pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul 
menurut angka pembilang.

Pasal 193
 Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris żawil 

furūḍ menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. 

5. Bab 5 Wasiat

Pasal	194
(1)  Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal 

sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga. 

(2)  Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 
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(3)  Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal 
dunia. 

Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 

dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. 
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 

warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 
(3)  Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli 

waris. 
(4)  Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara 

lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang 
saksi di hadapan Notaris. 

Pasal	196
 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan 

tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima 
harta benda yang diwasiatkan. 

Pasal	197
(1)  Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dihukum karena: 
(a)  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat kepada pewasiat; 
(b)  dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang 
diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat; 

(c)  dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat 
untuk kepentingan calon penerima wasiat; 

(d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 
memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 

(2)  Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima 
wasiat itu: 



Bab 4  Peraturan Terkait Hukum Kewarisan 109

(a)  tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal 
dunia sebelum meninggalnya pewasiat; 

(b)  mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya; 

(c)  mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan 
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat. 

(3)  Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. 

Pasal 198
 Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu 

benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima 

wasiat belum menyatakanpersetujuan atau sesudah menyatakan 
persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atautertulis dengan disaksikan oleh dua prang 
saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiatterdahulu dibuat 
secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut 
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat 
dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200
 Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab 

yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum 
pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima 
harta yang tersisa. 

Pasal 201
 Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli 

waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 
sepertiga harta warisnya.
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Pasal 202
 Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan 

harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan 
kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
(1)  Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya 

di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk 
surat-surat yang ada hubungannya. 

(2)  Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka 
surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada 
pewasiat. 

Pasal	204
(1)  Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup 

dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, 
disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara 
pembukaan surat wasiat itu. 

(2)  Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka 
penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau 
Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau 
Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan 
dalam ayat (1) pasal ini. 

(3)  Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh 
Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima 
wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 205
 Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk 

dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang 
berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan 
dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal	206
 Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat 

surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat 
tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya 
dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 

1
3

1
3
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Pasal	207
 Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan 

perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan 
kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali 
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. 

Pasal 208
 Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209
(1)  Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya    dari harta wasiat anak angkatnya. 

(2)  Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya dari harta warisan orang tua angkat-
nya. 

6.		 Bab	6	Hibah

Pasal 210
(1)  Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal 

sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1

3
 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di 

hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
(2)  Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 

Pasal 211
 Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan.

Pasal 212
 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada 

anaknya.
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Pasal 213
 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit 

yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari 
ahli warisnya.

Pasal	214
 Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat 

surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia 
setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-
pasal ini.

B. Peraturan Hukum Kewarisan Perdata
Hukum kewarisan perdata atau hukum waris perdata dalam Burgerlijk 
Wetboek biasa dikenal dengan istilah hukum waris Barat. Hukum 
waris ini diatur dalam BW Buku II Bab XII sampai Bab XVIII atau 
terdapat dalam Pasal 830 sampai Pasal 1130. Menurut ketentuan 
bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengertian ini 
mengandung makna bahwa kata yang digunakan adalah “berlangsung” 
bukan kata “terjadi” disebabkan karena proses adanya harta warisan 
itu sangat panjang. Karena itu, dalam memperoleh suatu warisan dapat 
ditempuh melalui dua cara, yaitu: cara pertama, mewaris menurut 
ketentuan perundang-undangan atau ab intestato; cara kedua, mewaris 
karena adanya surat wasiat atau testamen.3 Terkai waris dalam Burgerlijk 
Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan 
berikut ini.

3Oemar Mochthar, Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa 
Kewarisan di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 27. 
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1. Bab 12 Pewarisan karena Kematian (Tidak Berlaku bagi 
Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, tetapi Berlaku 
bagi Golongan Tionghoa) 

a. Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum 

Pasal 830 
 Pewarisan hanya terjadi karena kematian. 

Pasal 831 
 Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada 

hubungan pewarisan, memnggal karena suatu kecelakaan yang sama, 
atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang 
meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat 
yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang 
lainnya. 

Pasal 832 
 Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga 

sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di 
luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut 
peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau 
istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan 
menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang 
meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk 
itu. 

Pasal 833 
 Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik 

atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. 
Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan 
dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, 
maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu 
ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus 
berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, 
dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan 
itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk 
yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan 
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pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian 
dan bunga. 

Pasal	834	
 Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya 

terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian 
warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula 
terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia 
boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah 
satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris 
lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja 
yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala 
penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan 
yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali 
hak milik. 

Pasal 835 
 Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan Iewatnya waktu tiga puluh 

tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu. 

Pasal	836	
 Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada 

saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 
2 kitab undang-undang ini. 

Pasal	837	
 Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di 

Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-
orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di 
satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang 
tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding 
menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang 
karena undangundang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat 
memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu 
dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti 
yang dimaksud di atas. 
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Pasal 838 
 Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan 

dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang 
telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh 
orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah 
dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap 
pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat 
lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu 
dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik 
kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau 
memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. 

Pasal 839
 Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak 

pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah 
dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu. Pasal 840 Bila anak-anak dan 
orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya 
menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan 
karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini sekali-kali tidak 
berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut 
undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua. Pasal 
841 Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk 
bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang 
yang digantikannya. 

Pasal	842	
 Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, 

berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala 
hat, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris 
bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal 
lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-
sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-
beda derajatnya. 

Pasal	843	
 Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus 

ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu 
menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh. 
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Pasal	844	
 Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan 

semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang 
meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan 
paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah 
meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara 
semua keturunan mereka, yang satu sama larnnya bertalian keluarga 
dalam derajat yang tidak sama.

Pasal	845	
 Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke 

samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah 
dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara 
laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Pasal	846	
 Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan 

pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, 
maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang 
demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang 
sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala. 

Pasal	847	
 Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup. 

Pasal	848	
 Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, 

tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta 
peninggalannya. 

Pasal	849	
 Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang 

harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. 

Pasal 850 
 Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada 

giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke 
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samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu 
dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan 
belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan 
itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali 
bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga 
sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping. 

Pasal 851 
 Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, 

maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai 
cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung 
suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi 
bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan 
orang yang meninggal. 

b. Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan 
Suami atau Istri yang Hidup Terlama 

Pasal 852 
 Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai 

perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek 
dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya 
dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau 
kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama 
besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua 
bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak 
karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila 
mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti. Pasal 852a 
Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal 
lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan 
ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah 
dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan 
suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari 
perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan-keturunan anak-
anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan 
bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau 
oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, 
dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh 
melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk 
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kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau pekawinan 
yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian 
yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh 
dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam 
alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi 
sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-
batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri 
dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, 
dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung 
berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau istri 
yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung 
apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut 
Bab VIII Buku Pertama. 

Pasal 852b 
 Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-

orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut 
dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi 
dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga. Sejauh perabot 
rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus 
dikurangkan dan bagian warisan suami atau istri itu. Bila harganya 
melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih 
dahulu kepada para sesama ahli waris. 

Pasal 853 
 Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, 

saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus 
dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis 
lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu 
ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat 
derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang 
diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua hali 
waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang 
sama, memperoleh wanisan kepala demi kepala. 

Pasal	854	
 Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan 

dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup 
masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, 
bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki 
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atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan 
ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati 
meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan 
dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua 
perempat bagian. 

Pasal 855 
 Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau 

istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, 
maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan 
harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki 
atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki 
atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila 
saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. 
Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut. 

Pasal	856	
 Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan 

ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal 
lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh 
warisannya. 

Pasal	857	
 Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi 

bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka 
menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan 
yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa 
yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara 
garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; 
saudara-saudara sebapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua 
garis, dan yang sebapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana 
mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan 
dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, 
dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis 
yang lain. 

Pasal 858 
 Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada 

keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka 
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separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah 
dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi 
menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas 
lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak 
ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih 
hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam 
tiap-tiap garis ke samping masingmasing mendapat warisan separuhnya. 
Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah 
dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala 
demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845. 

Pasal 859 
 Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan 

anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau 
istri, saudara laki-laki atau perempuan. 

Pasal	860	
 Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam 

bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing. 

Pasal	861	
 Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal 

dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, 
tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga 
sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka 
keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh 
warisan. 

c. Bagian 3 Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin 

Pasal	862	
 Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin 

yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta 
peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal 
berikut. 

Pasal	863	
 Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-

undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin itu 



Bab 4  Peraturan Terkait Hukum Kewarisan 121

mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya 
mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka 
mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak 
meninggalkan keturunan,suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga 
sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau 
keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal 
keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. 
Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan 
yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang 
terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian 
yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap 
mereka yang ada dalam garis yang lain. 

Pasal	864	
 Dalam segala ha! yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta 

peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut 
undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini. 

Pasal	865	
 Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut 

undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta 
peninggalan itu seluruhnya. 

Pasal	866	
 Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya 

dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut 
keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 
863 dan 865. 

Pasal	867	
 Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mi tidak berlaku bagi anak-anak 

yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya 
memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. 

Pasal	868	
 Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau 

menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-
undang. 
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Pasal	869	
 Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan 

nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan 
darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut 
warisan dan bapak atau ibunya. 

Pasal	870	
 Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan 

keturunan dan suami atau istri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya 
yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, 
masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya. 

Pasal	871	
 Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan 

keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orangtuanya telah 
meninggal Iebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya 
dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta 
peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau 
ibunya; hal mi berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk 
menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan 
harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi 
oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh 
keturunan mereka yang sah menurut undang-undang. 

Pasal	872	
 Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar 

kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, 
kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut. 

Pasal	873	
 Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa 

meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan 
mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak 
di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri 
sendiri dengan mengesampingkan negara. Bila anak di luar kawin itu 
meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri yang 
hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin 
atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin 
itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang 
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telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan 
negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta 
peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang 
separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam 
kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa. 

2. Bab 13 Surat Wasiat 

a. Bagian Pertama Ketentuan-ketentuan Umum 

Pasal	874	
 Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah 

kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai 
hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. 

Pasal	875	
 Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, 
yang dapat dicabut kembali olehnya. 

Pasal	876	
 Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga 

dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga 
dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat 
dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah 
wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut 
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini. 

Pasal	877	
 Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-

keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa 
penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para 
ahli warisnya menurut undang-undang. 

Pasal	878	
 Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, 

tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan 
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semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang 
dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka. 

Pasal	879	
 Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi 

fidelcommissaire adalah dilarang. Dengan demikian, bahkan terhadap 
ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah 
batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya 
untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan 
seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

Pasal 880 
 Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut 

dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam 
Bagian 7 dan 8 bab ini. 

Pasal 881 
 Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah 

menrnggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah 
lahir maupun yang akan dilahirkan, mempero!eh seluruh atau sebagian 
dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena 
belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima 
hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat 
yang terlarang. Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian 
hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli 
waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang. 

Pasal 882 
 Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat 

hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah 
wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah. 

Pasal 883 
 Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil 

diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada 
orang lain. 
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Pasal	884	
 Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah 

wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, 
dianggap sebagai tidak tertulis. 

Pasal 885 
 Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh 

ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu. 

Pasal	886	
 Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara 

berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki 
lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang daripada 
arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut. 

Pasal	887	
 Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti 

yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, 
dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat 
mencapai suatu pengaruh atau akibat. 

Pasal 888 
 Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau 

tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang 
dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis. 

Pasal 889 
 Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya 

mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, 
telah menghalangi pemenuhan itu. 

Pasal 890 
 Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali 

bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat 
wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu. 
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Pasal 891 
 Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun 

berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan 
pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal. 

Pasal 892 
 Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa 

ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka 
melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk 
memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban 
itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih 
apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Pasal 893 
 Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik 

adalah batal. 

Pasal	894	
 Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli 

waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti 
mereka itu meninggal tanpa diketuahui siapa dan mereka yang meninggal 
lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, 
dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

b. Bagian Kedua Kecakapan untuk Membuat Surat Wasiat atau 
untuk Memperoleh Keuntungan dari Surat Itu 

Pasal 895 
 Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus 

mempunyai kemampuan bernalar. 

Pasal	896	
 Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil 

keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-
ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Pasal	897	
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 Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas 
tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. 

Pasal 898 
 Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat 

dibuat. 

Pasal 899 
 Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang 

harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan 
peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undangundang ini. Ketentuan 
ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat 
keuntungan dari yayasan-yayasan.

Pasal 900 
 Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga 

kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak 
mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk 
oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembagalembaga 
itu untuk menerimanya. 

Pasal 901 
 Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-

wasiat istri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa 
izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan 
perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena 
persoalan tersebut. 

Pasal 902 
 Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, 

dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh 
memberikan dengan wasiat kepada suami atau istrii yang kemudian hak 
milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 
12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila yang 
dihibahwasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu 
hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil 
saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya 
atau Iebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-
batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya tidak 
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mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918. Bila dengan surat 
wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka 
harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga bersama dan apa, 
yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hasil berjumlah 
melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea pertama, terserah 
pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ía boleh memilih apakah 
pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi 
sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. 
Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut 
undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 
918. Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian karena pasal 
ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi 
hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku 
Pertama. 

Pasal 902a 
 Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin 

rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak 
atau keturunan. 

Pasal 903 
 Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan 

harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka 
masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang 
dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak 
dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak 
diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam 
hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan 
bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, 
dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli 
waris. 

Pasal	904	
 Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan 

belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk 
keuntungan walinya. Setelah menjadi sewasa, ia tidak boleh menghibah 
wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya 
itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua 
ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah 



Bab 4  Peraturan Terkait Hukum Kewarisan 129

umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau 
yang dulu menjadi walinya. 

Pasal 905 
 Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk 

keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang 
tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat 
pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan 
penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas 
jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan 
si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya. 

Pasal	906	
 Dokter ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang 

menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia 
menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian 
pula pengabdi agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh 
mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu 
selama ia sakit untuk kepentingan mereka. Dari ketentuan ini harus 
dikecualikan: 1. penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk 
membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam 
pasal yang lalu; 2. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau 
istri pewaris; 3. penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat 
untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila 
yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali 
bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk 
bilangan para ahli waris itu. 

Pasal	907	
 Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi 

yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa 
pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu. 

Pasal 908 
 Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah 

dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, 
maka mereka yang terakhir in tak akan boleh menikmati warisan lebih 
dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini. 
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Pasal 909 
 Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh 

menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan 
kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat 
pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan 
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 

Pasal 910 
 Dihapus/dicabut. 

Pasal 911 
 Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak 

cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu 
dibuat dengan nama seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-
orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan 
mereka suami atau istri. 

Pasal 912 
 Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang 

yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat 
wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah 
menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, 
serta istri atau suaminya dan anak-anakniya, tidak boleh menikmati 
suatu keuntungan pun dari wasiat itu. 

c. Bagian Ketiga Legitieme Portie atau Bagian Warisan Menurut 
Undang-undang dan Pemotongan Hibah-hibah yang 
Mengurangi Legitieme Portie 

Pasal 913 
 Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah 

bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris 
dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang 
yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai 
hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.
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Pasal	914	
 Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis 

ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta 
peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan 
karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, 
maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian 
dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena 
kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga 
orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian 
dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena 
kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-
keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya 
dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi 
warisan pewaris. 

Pasal 915 
 Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar separuh dari apa 

yang menurut undangundang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah 
dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal	916
 Legitieme portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah 

diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang 
sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena 
kematian. 

Pasal	916a	
 Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan 

para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan 
legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada 
orang-orang lain daripada ahli waris termasud itu dihibahkan, baik 
dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang 
lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para 
ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus 
dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan 
tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para 
legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. 
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Pasal	917	
 Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-

anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka 
hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup 
atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan. 

Pasal 918 
 Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau 

dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak 
hidup, yang jumlahnya merugikan legitieme portie, maka para ahli 
waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk 
melaksanakan penetapan itu untuk melepaskan hak milik atas bagian 
yang dapat dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah 
atau legataris. 

Pasal 919 
 Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik 

seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup 
maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris 
maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak 
atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana 
orang-orang tersebut terakhir inil sehubungan dengan Bab XVII buku 
ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. 

Pasal 920 
 Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup 

maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, 
boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas 
tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti 
mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa 
pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada 
pewaris. 

Pasal 921 
 Untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertama-tama hendaknya 

dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewanis 
meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang 
telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan 
pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan 
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utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh 
harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding 
dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa 
yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka 
dibebaskan dan perhitungan kembali. 

Pasal 922 
 Pemindahtanganan suatu barang, baik dengan beban bunga cagak hidup 

maupun dengan beban memperjanjikan hak pakai hasil, kepada salah 
seorang ahli waris dalam garis lurus, harus dianggap sebagai hibah. 

Pasal 923 
 Bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan penerima 

sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimaksukkan 
dalam penjumlahan harta untuk menentukan besarnya legitieme portie. 
Barang yang dihibahkan itu harus dimasukkan dalam penjumlahan itu, 
bila barang itu tidak dapat diperoleh kembali karena ketidakmampuan 
si penerima hibah. 

Pasal	924	
 Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali 

bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak 
cukup untuk menjamin legitieme portie. Bila hibahhibah semasa hidup 
pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus di-mulai dan hibah 
yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

Pasal 925 
 Pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan 

dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada 
ketentuan yang bertentangan. Namun bila pengurangan itu harus 
diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi 
sebagaimana dikehendaki, maka penerima hibah, pun seandainya dia itu 
bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai 
untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada legitimaris itu. 

Pasal	926	
 Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa 

membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah 
wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa 
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harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau 
pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian 
tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup 
untuk memenuhi legitieme portie. 

Pasal	927	
 Penerima hibah yang menerima barang-barang Iebih daripada yang 

semestinya. harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung 
dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan 
itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam 
hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu. 

Pasal 928 
 Barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali dalam 

harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dan utang-
utang atas hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang 
itu oleh penerima hibah. 

Pasal 929 
 Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan 

oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas 
barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan 
telah dipindahtangankan oleh penerima hibah itu; tuntutan itu harus 
diajukan dengan cara dan menurut urut-urutan yang sama seperti 
terhadap penerima hibah sendiri. Tuntutan ini harus diajukan menurut 
urutan hari pemindahtangannya, mulai dari pemindahtangan yang 
paling akhir. Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan 
atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh 
penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk 
barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang itu tidak cukup 
untuk memenuhi legitieme portie, atau bila harga dan barang-barang 
yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dan barang-barang 
kepunyaan pihak ketiga sendiri Tuntutan hukum itu, dalam hal apa 
pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari 
legitimaris menerima warisan itu. 
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d. Bagian Keempat Bentuk Surat Wasiat 

Pasal 930 
 Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam 

satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun 
berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama. 

Pasal 931 
 Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis 

tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta 
tertutup. 

Pasal 932 
 Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani 

oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris 
untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib 
langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, 
oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian 
bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di 
kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; 
dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris 
harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda 
tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. 
Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau 
akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang 
timbul setelah penandatangan wasiat atau sampulnya, notaris harus 
membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada 
sampul atau akta tersebut. 

Pasal 933 
 Wasiat olografis/tertulis sendiri, setelah disimpan Notaris sesuai dengan 

pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat 
yang dibuat dengan akta umur dan dianggap telah dibuat pada hari 
pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan 
yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri. Wasiat olografis yang 
diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah 
ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, 
sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. 
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Pasal	934	
 Pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu 

asal untuk pertanggungjawaban Notaris dia mengusahakan, agar 
pengembalian itu dapat dibuktikan dengan akta otentik. Dengan 
pengembalian itu, wasiat olografis harus dianggap telah dicabut.

Pasal 935 
 Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi 

tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, 
tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk 
pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibahhibah 
wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, 
dan perkakasperkakas khusus rumah. Pencabutan surat demikian boleh 
dilakukan di bawah tangan. 

Pasal	936	
 Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan 

setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada 
Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka; 
bila surat itu disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal 
apa pun harus membuat berita acara tentang penyampaian surat itu serta 
tentang keadaan surat itu; akhirnya balai itu harus menyerahkan surat 
itu ke tangan Notaris untuk disimpan.

Pasal	937	
 Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris 

setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta 
Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-
surat wasiat tertutup.

Pasal 938 
 Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua 

orang saksi. 

Pasal 939 
 Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam 

kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris 
kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para 
saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus 
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mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para 
saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu 
wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan 
sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris 
apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Bila kehendak 
pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung 
dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di 
atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta 
itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Bila 
pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau 
bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab 
halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu. Setelah dipenuhi 
segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam 
surat wasiat itu.

Pasal	940	
 Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia 

harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri 
yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas 
yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk 
sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga 
harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada 
Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan 
bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat 
itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain 
dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan 
mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini 
harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para 
saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan 
itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, 
maka harus disebutkan sebab halangan itu. Semua formalitas tersebut 
di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain. Wasiat tertutup 
atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada 
pada notaris yang telah menerima surat itu. 

Pasal	941	
 Dalam hal pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia 

boleh membuat surat wasiat tertutup, asalkan ha! itu ditulis, diberi 
tanggal dan ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus 
menyampaikannya kepada Notaris di hadapan para saksi dan harus 
menulis dan menandatangani di atas akta itu penjelasannya, bahwa 
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kertas yang disampaikannya kepada mereka adalah surat wasiatnya; dan 
setelah itu Notaris harus menulis akta penjelasannya dan menyatakan di 
dalamnya bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran 
Notaris dan pat-a saksi, di samping itu, hat-us diindahkan apa yang 
te!ah ditentukan dalam pasal yang lalu. Surat-surat wasiat termaksud 
dalam pasal yang lalu dan pasal ini harus dianggap telah ditandatangani 
oleh pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu wasiat-wasiat 
tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis se!uruhnya dan diberi 
tanggal olehnya.

Pasal	942	
 Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat 

rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam 
daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan 
membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu 
serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampailkannya kembali 
kepada Notaris yang telah memberikannya. 

Pasal	943	
 Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, 

dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus 
memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan. 

Pasal	944	
 Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah 

dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang 
dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta 
penjelasan atau akta penitipan. Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat 
dengan akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah 
wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak 
atau cucu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan pembantu 
rumah tangga Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu. 

Pasal	945	
 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negeri asing tidak boleh 

membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan 
formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. 
Namun ia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah 
tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 
935. 
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Pasal	946	
 Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, 

yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh 
boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang 
serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, 
dihadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, 
di samping dua orang saksi. 

Pasal	947	
 Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat 

dihadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, 
dihadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri 
dua orang saksi. 

Pasal	948	
 Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan 

dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit 
menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai 
negeri dan dua orang saksi. Wewenang yang sama juga diberikan kepada 
mereka yang jiwanya terancam alkibat sakit mendadak atau mendapat 
kecelakaan, pemberontakan, gempa burni atau bencana-bencana alam 
Iainnya, bila dalam jarak enam pal dan tempat itu tidak ada Notaris 
atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta 
jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena 
terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan 
yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu harus disebutkan 
dalam akta tersebut.

Pasal	949	
 Surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu harus 

ditandatangani oleh pewaris, oleh orang yang dihadapannya wasiat 
itu dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi. Bila 
pewaris atau salah seorang saksi menyatakan tidak dapat menulis, atau 
berhalangan untuk menandatanganinya, maka pernyataan itu serta sebab 
halangan itu harus dengan tegas disebutkan dalam akta itu. 

Pasal 950 
 Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-Pasal 946, 947, 948 alinea 

pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan 
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setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat 
dalam bentuk seperti itu. Surat wasiat termaksud dalam Pasal 948 alinea 
kedua kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan 
setelah hari penandatanganan akta itu. 

Pasal 951 
 Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-Pasal 946, 947, 948 alinea 

pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat 
dengan surat di bawah tangan, asalkan surat itu seluruhnya ditulis, diberi 
tanggal dan ditandatangani oleh pewaris. 

Pasal 952 
 Surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya, bila pewaris 

meninggal tiga bulan setelah sebab tersebut dalam tiga pasal yang lalu 
berakhir, kecuali bila surat itu telah disampaikan kepada Notaris untuk 
disimpan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 932.

Pasal 953 
 Formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai 

surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus 
diindahkan, dengan ancaman kebatalan. 

e. Bagian Kelima Wasiat Pengangkatan Ahli Waris 

Pasal	954	
 Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris 

memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya 
pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, 
seperti seperdua atau sepertiga. 

Pasal 955 
 Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat 

dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi 
sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta 
benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 berlaku terhadap mereka. 
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Pasal	956	
 Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan 

dengan demikian siapa yang berhak memegang besit, maka Hakim dapat 
memerintahkan agar harta benda itu disimpan di Pengadilan. 

f. Bagian Keenam Hibah Wasiat 

Pasal	957	
 Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan 

kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua 
barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang 
bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian 
atau semua barangnya. 

Pasal 958 
 Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari 

meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat 
(legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih 
kepada sekalian ahli waris atau penggantinya. 

Pasal 959 
 Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada 

para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan 
barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari 
kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam 
waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan 
secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan 
setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari 
hari pengajuan tuntutan itu. 

Pasal	960	
 Bunga dan hasil barang-barang yang dihibahwasiatkan adalah untuk 

keuntungan penerima hibah sejak hari kematian, kapan pun ia menuntut 
penyerahannya; 1) bila pewaris menyatakan keinginannya untuk itu 
dalam surat wasiat itu; 2) bila yang dihibahwasiatkan adalah suatu 
bunga cagak hidup atau suatu uang tunjangan tahunan, bulanan atau 
mingguan sebagai pemberian untuk nafkah. 
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Pasal	961	
 Pajak dengan nama apapun, yang dipungut untuk negara, dibebankan 

kepada penerima hibah, kecuali bila pewaris menentukan lain. 

Pasal	962	
 Bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah, 

maka mereka wajib memenuhinya, masing-masing sebanding dengan 
besarnya hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain. 

Pasal	963	
 Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua 

perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari rneninggalnya 
pewaris. 

Pasal	964	
 Akan tetapi, setelah pewaris menghibahwasiatkan suatu barang tetap, 

maka apa yang telah dibeli atau diperoleh untuk memperbesar barang itu 
tidaklah termasuk dalam hibah wasiat itu; meskipun berbatasan dengan 
barang yang telah dihibahkan itu, kecuali bila pewaris menetapkan 
lain. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pewaris di atas tanah yang 
dihibahwasiatkan untuk memperbaiki, memperindah atau membangun 
kembali tanah itu atau untuk memperluas sebidang tanah yang terjepit, 
maka jika tidak ada penetapan lain, semuanya harus dianggap termasuk 
suatu bagian dan hibah wasiat itu. 

Pasal	965	
 Bila sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang 

dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai hasil 
untuk suatu utang dan harta peninggalan itu, atau untuk suatu utang 
pihak ketiga, maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu tidak 
wajib melepaskan barang dari ikatan itu, kecuali bila ia diperintahkan 
dengan tegas oleh pewaris untuk melakukannya. Namun bila penerima 
hibah telah melunasi utang berhipotek itu, maka ia mempunyai hak 
untuk menuntut para ahli waris sesuai dengan Pasal 1106. 

Pasal	966	
 Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah 

wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa 
barang itu bukan kepunyaannya. 
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Pasal	967	
 Akan tetapi ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk 

membebankan persyaratan tertentu kepada ahli waris atau penerima 
hibah wasiat, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran 
tertentu kepada pihak ketiga dengan barang-barangnya sendiri, atau 
untuk membebaskan utang-utangnya. 

Pasal	968	
 Hibah-hibah wasiat mengenai barang-barang tak tentu tetapi dari jenis 

tertentu, adalah sah entah pewaris meninggalkan barang yang demikian 
itu atau tidak. 

Pasal	969	
 Bila hibah wasiatnya terdiri dan barang-barang tak tentu, ahli waris 

tidak wajib memberikan jenis yang terbaik, namun ia juga tidak boleh 
memberikan jenis yang terjelek. 

Pasal	970	
 Bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-

pendapatan tanpa digunakan kata-kata hak pakai hasil atau hak pakai 
oleh pewaris, maka barang yang bersangkutan haruslah tetap berada 
dalam pengelolaan ahli warisnya, yang sementara itu wajib membayarkan 
hasilhasil dan pendapatannya kepada penerima hibah itu. 

Pasal	971	
 Hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai 

pelunasan piutangnya seperti halnya hibah wasiat kepada pembantu 
rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pembayaran upah kerjanya. 

Pasal	972	
 Bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, atau bila 

warisan itu ditenma dengan hak khusus atas perincian harta peninggalan, 
dan harta yang ditinggalkan im tidak mencukupi untuk memenuhi hibah-
hibah wasiat seluruhnya, maka hibah-hibah wasiat itu harus dikurangi, 
sebanding dengan besarnya masing-masing, kecuali bila pewaris telah 
menetapkan lain mengenai hal itu. 
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g. Bagian Ketujuah Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat 
untuk Kepentingan Cucu-cucu dan Keturunan Saudara Laki-
laki dan Perempuan 

Pasal	973	
 Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh mereka 

hibah wasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka 
atau Iebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu 
kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun 
yang belum lahir. Bila seorang anak te!ah meninggal lebih dahulu, maka 
penetapan wasiat yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang 
cucu mereka atau lebili, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu 
kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun 
yang belum lahir. 

Pasal	974	
 Demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu 

atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dan pewaris, atas 
seluruh atau sebagian barang-barang yang o!eh undang-undang tidak 
dikecualikan dan penetapan wasiat, dengan perintah untuk menyerahkan 
barang-barang itu kepada anak-anak meraka yang telah lahir maupun 
yang belum lahir. Penetapan wasiat yang demikian boleh juga diberiikan 
untuk satu atau beberapa anak dan saudara laki-laki atau perempuan 
yang telah meninggal, dengan perintah untuk menyerahkan barang-
barang yang bersangkutan kepada anak-anak mereka masing-masing, 
baik yang telah lahir maupun yang belum lahir. 

Pasal	975	
 Bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anak-

anak dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal 
lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dan 
anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya. Ketentuan 
yang sama berlaku juga dalam hal semua anak dalam derajat pertama 
telah meninggal lebih dahulu, dan ahli waris yang diperintahkan untuk 
satu derajat saja dan untuk keuntungan semua anak-anak si pemikul 
beban, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, tanpa kekecualian 
atau hak membedakan umur atau jenis kelamin. 
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Pasal	976	
 Segala ketetapan wasiat yang diizinkan oleh Pasal 973 dan 974, 

hanya berlaku sekadar pengangkatan waris dengan menunjukkan 
yang terkandung padanya hanya melampaui satu derajat, dan untuk 
mengkaruniakan seluruh anak si pemikul beban, baik yang sudah maupun 
yang akan dilahirkan, dengan tiada kecuali dan tiada memandang pada 
umur atau jenis kelamin. 

Pasal	977	
 Hak-hak ahli yang diangkat dengan penunjukkan ahli waris dengan 

wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak nikmat atas barang 
bagi si pemikul beban. Pelepasan diri dari hak nikmat atas barang untuk 
keuntungan para ahli waris, berharapan, tidak boleh merugikan kreditur 
yang telah berpiutang kepada pemikul beban sebelum pelepasan ini, pun 
tidak boleh merugikan anak-anak yang lahir setelah pelepasan itu. 

Pasal	978	
 Barangsiapa membuat ketetapan-ketetapan tersebut dalam pasal yang 

lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta Notaris yang dibuat 
kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan 
satu atau beberapa pengelola selama dalani masa beban. Dalam hal itu, 
ketentuan-ketentuan Pasal 789 alinea pertama dan kedua dan Pasal 790, 
dan 791, berlaku bagi para pengelola. Mereka boleh memperhitungkan 
upah jerih payah mereka dalam hal-hal dan dengan cara-cara seperti 
yang ditentukan dalam bab berikut mengenai para pelaksana surat-surat 
wasiat. 

Pasal	979	
 Bila pengelola itu meninggal atau tidak ada, atas permohonan si pemikul 

beban atau orangorang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan 
Kejaksaan, Hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti 
pengurus itu. 

Pasal 980 
 Dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat 

penetapan wasiat seperti di atas, maka atas permohonan pengelola 
yang telah di angkat, atas permintaan orang-orang yang berkepentingan 
atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, harus dibuat perincian barang-
barang yang merupakan harta peninggalan itu. Bila yang diwasiatkan 
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hanya terdiri dan hibah wasiat saja, maka harus dibuat suatu daftar 
khusus semua barang-barang yang menjadi bagian harta peninggalan 
itu. Perincian harta ini atau daftar ini harus memuat anggaran biayanya. 

Pasal 981 
 Perincian harta atau daftar ini harus dibuat di hadapan pengelola yang 

telah diangkat, dan di hadapan orang-orang yang berkepentingan 
atau setelah mereka dipanggil dengan sah. Bila mereka hadir pada 
pembuatan perincian harta itu, maka perincian itu dapat dibuat di bawah 
tangan; dalam hal itu, daftar itu, dalam waktu empat belas han setelah 
pemerincian harta selesai, harus disimpan di kepaniteraan Pengadilan 
Negeri. Biaya-biaya untuk itu dibebankan pada barang-barang yang 
termasuk yang dihibahwasiatkan dengan cara penunjukan ahli waris 
dengan wasiat itu. 

Pasal 982 
 Bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola 

oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanannya, 
penggunaan secara layak dan penyerahan lebih lanjut barang-barang itu, 
kecuali bila pewaris dengan tegas telah membebaskannya dan segala 
kewajiban untuk mengadakan jaminan.

Pasal 983 
 Ahli waris memikul beban, yang dalam hal tersebut dalam pasal yang 

lalu tidak memberikan jaminan, harus merelakan barang-barang itu, 
atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan 
jawatan Kejaksaan, untuk diserahkan kepada pengelola seorang yang 
diangkat oleh Pengadilan Negeri, yang terhadapnya berlaku segala hak 
dan kewajiban yang ditetapkan terhadap wali atas anak-anak di bawah 
umur. Ketentuan-ketentuan penutup Pasal 978 tersebut di atas berlaku 
juga terhadap para pengelola itu. 

Pasal	984	
 AhIi waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, 

harus mengelola barangbarang itu sebagaimana layaknya seorang kepala 
rumah tangga yang baik, dan dalam hal itu dan dalam hal memikul biaya 
dan beban, serta dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan, ia sama 
dengan pemegang hak pakai hasil.
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Pasal 985 
 Segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh 

dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri, 
setelah mendengar ahli waris berharapan dan jawatan Kejaksaan. Izin itu 
hanya boleh diberikan jika ada keperluan mutlak, atau jika ada harapan 
wajar akan memperoleh keuntungan, baik bagi ahli waris berharapan 
maupun bagi ahli waris pemikul beban; dalam hal pemindahtanganan, 
izin itu hanya boleh diberikan dengan beban untuk membungakan uang 
penjualan dengan cara fidel commis, bila barang itu dikelola oleh si 
pemikul beban sendiri. Bila barang-barang itu ada dalam pengelolaan, 
para pengelola wajib membungakan hasilnya dengan cara seperti yang 
diatur bagi para wali. 

Pasal	986	
 Pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini 

diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga, bahkan 
oleh anak yang di bawah umur sekalipun, bila hal itu tidak diumumkan, 
dengan cara berikut: mengenai barang-barang tetap, dengan cara yang 
ditentukan dalam Pasal 620; dan mengenai piutang-piutang berhipotek, 
dengan mendaftarkan barang-barang yang terikat untuk piutang-piutang 
itu atau dengan membubuhkan keterangan di sebelah daftar yang telah 
ada. 

Pasal	987	
 Ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat 

dan orang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, dalam hal apa 
pun tidak boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris berharapan 
berdasarkan tidak adanya pengumuman, pendaftaran atau pembubuhan 
keterangan seperti yang diperintahkan dalam pasal yang lalu. 

Pasal 988 
 Para pengelola wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran 

dan pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam Pasal 
986, yang pelanggarannya diancam dengan hukuman penggantian biaya 
kerugian dan bunga. Semua orang yang berkepentingan berhak menuntut 
agar peraturan-peraturan tersebut di atas dipenuhi.
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h. Bagian Kedelapan Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat 
dari Apa yang oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat 
tidak Dipindahtangankan atau Dihabiskan sebagai Harta 
Peninggalan

Pasal 989 
 Dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat atas 

dasar yang dicantumkan dalam Pasal 881, ahli waris atau penerima hibah 
memindahkan atau menghabiskan, dan bahkan berhak menghibahkan 
barang-barang warisan itu kepada sesama yang masih hidup, kecuali 
bila hal terakhir ini dilarang oleh pewaris untuk seluruhnya atau untuk 
sebagian. 

Pasal 990 
 Kewajiban untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar 

setelah pewaris meninggal, dan kewajiban untuk menyerahkan surat-
surat itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur 
dalam Pasal 980 dan 981, juga berlaku bagi ahli waris atau penerima 
hibah yang memikul beban sebagaimana diatur dalam bagian ini, tetapi 
ia tidak wajib memberikan suatu jaminan. 

Pasal 991 
 Setelah meninggalnya ahi waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli 

waris berharapan berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih 
tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu segera diserahkan kepadanya 
dalam wujudnya. Memang uang tunai atau mengenai hasil barang-
barang yang telah dipindahtangankan, dari catatan-catatan ahli waris 
atau penerima hibah yang dibebani, dan surat-surat rumah tangga atau 
dan lain-lain bukti, dapat disimpulkan apakah masih ada dan berapakah 
yang tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu. 

i. Bagian Kesembilan Pencabutan dan Gugurnya Wasiat 

Pasal 992 
 Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, 

kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta 
Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang 
pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa 
mengurangi ketentuan Pasal 934. 
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Pasal 993 
 Bila surat wasiat kemudian itu, yang memuat pencabutan secara tegas 

wasiat yang terdahulu, tidak dilengkapi dengan formalitas-formalitas 
yang disyaratkan untuk sahnya surat wasiat, tetapi memenuhi yang 
disyaratkan untuk sahnya akta Notaris, maka penetapanpenetapan yang 
dahulu, sekiranya diulangi dalam penetapan yang kemudian, harus 
dianggap tidak dicabut. 

Pasal	994	
 Surat wasiat kemudian, yang tidak mencabut wasiat terdahulu secara 

tegas, hanya membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang 
terdahulu itu sejauh tidak dapat disesuaikan dengan penetapan-
penetapan yang baru, atau bertentangan dengan itu. Ketentuan pasal 
ini tidak berlaku, bila surat wasiat yang kemudian itu batal karena cacat 
bentuknya, meskipun surat wasiat itu sebagai akta Notaris berlaku juga. 

Pasal 995 
 Pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang kemudian baik 

secara tersurat maupun tersirat, berlaku sepenuhnya, pun sekiranya 
akta yang baru itu tak berlaku karena tidak cakapnya ahli waris atau 
penerima hibah yang ditetapkan, atau karena penolakan mereka untuk 
menerima warisan itu. 

Pasal	996	
 Semua pemindahtanganan, bahkan penjualan dengan hak untuk membeli 

kembali, atau tukar menukar, yang dilakukan oleh pewaris atas barang 
yang dihibahwasiatkan, seluruhnya atau sebagian, selalu mengakibatkan 
tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan mungkin telah 
kembali ke dalam harta peninggalan pewaris. 

Pasal	997	
 Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan 

yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, 
sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan 
penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adaIah gugur, bila 
ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum 
terpenuhi persyaratan itu. 
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Pasal 998 
 Bila dengan persyaratan itu pewaris hanya bermaksud menangguhkan 

pelaksanaan penetapannya, maka hal yang demikian itu tidak 
menghalangi ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu untuk 
mempunyai hak yang diperoleh itu, dan untuk mengalihkannya kepada 
ahli warisnya. 

Pasal 999 
 Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah 

sama sekali semasa pewaris masih hidup. Hal yang sama juga terjadi, bila 
setelah ia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan 
ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah wasiat 
itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu 
pada waktunya, hibah wasiat itu juga gugur bila barang itu, seandainya 
di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah. 

Pasal 1000 
 Suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada 

pihak ketiga, gugur sekedar mengenai apa yang pada waktu pewaris 
masih hidup kiranya telah dibayar. 

Pasal 1001 
 Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris 

atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah 
wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu. 
Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, 
maka pemberian keuntungan itu tidak gugul orang yang berhak atas 
warisan atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk 
melepaskan din secara utuh dan tak bersyarat dan wansan atau hibah 
wasiat itu, tetap wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu. 

Pasal 1002 
 Warisan atau hibah wasiat bagi para ahli waris atau penerima hibah 

menjadi bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian 
hibah wasiat ditetapkan untuk beberapa orang bersama-sama, bila hal 
itu dibuat dengan satu penetapan yang sama, dan kepada masingmasing 
ahli waris atau penerima hibah itu pewaris itu tidak menunjukkan bagian 
tertentu dan barangnya, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya. 
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Perkataan “untuk bagian-bagian sama besar” tidak dianggap sebagai 
petunjuk “bagian tertentu” seperti yang diatur dalam pasal ini. 

Pasal 1003 
 Selanjutnya pewaris juga harus dianggap telah memberikan hibah wasiat 

kepada beberapa orang bersama-sama, bila suatu barang yang tidak dapat 
dibagi-bagi tanpa menjadi rusak, diwasiatkan dalam satu akta yang sama 
kepada beberapa orang, meskipun diwasiatkan secara sendiri-sendiri. 

Pasal	1004	
 Pernyataan gugurnya surat-surat wasiat dapat diminta setelah 

meninggalnya pewaris, karena tidak dilaksanakan persyaratan-
persyaratannya. Dalam hal ini, mereka yang kepentingannya telah 
dipenuhi dengan pernyataan gugur itu, akan mengambil kembali barang-
barang itu, bebas dan segala beban dan hipotek, yang sekiranya telah 
ditempatkan atas barang-barang itu oleh para ahli waris atau penerima 
hibah yang telah dinyatakan gugur. Mereka bahkan boleh melaksanakan 
hak-hak itu terhadap pihak ketiga yang mengusai barangbarang tetap 
itu, seperti terhadap ahli waris atau penerima hibah yang diangkat itu. 

3.	 Bab	14	Pelaksana	Surat	Wasiat	dan	Pengelola	Harta	
Peninggalan 

Pasal 1005 
 Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat 

wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah 
tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta 
Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada 
waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya. 

Pasal	1006	
 Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah 

memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, 
dan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan, tidak boleh 
menjadi pelaksana wasiat. 
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Pasal	1007	
 Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan 

atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu 
daripadanya. Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-
barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut 
hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung 
dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu. 

Pasal 1008 
 Bila semua ahli waris sepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan 

itu, asalkan mereka memungkinkan para pelaksana untuk membayar 
atau menyerahkan hibah-hibah wasiat yang murni dan tak bersyarat, atau 
menunjukkan bahwa penyerahan hibah-hibah itu telah dilaksanakan. 

Pasal 1009 
 Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan harta 

peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau 
ditaruh di bawah pengampuan. yang pada waktu pewaris meninggal 
tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang 
tidak hadir, baik sendiri maupun dengan perantaraan. 

Pasal 1010 
 Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian harta peninggalan 

itu dihadapan para ahli waris yang ada di Indonesia atau setelah 
memanggil mereka dengan sah. 

Pasal 1011 
 Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris 

dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan 
ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya. 

Pasal 1012 
 Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah 

wasiat tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk 
mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan 
setempat. atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan 
bila perlu, juga satu atau beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut 
terakhir haruslah dengan persetujuan para ahli waris, atau bila mereka 
tidak ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli waris berkenan untuk 
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membayar lebih dahulu uang yang diperlukan. Penjualan itu dapat juga 
dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli waris menyetujuinya, 
tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di bawah umur dan 
orang-orang yang berada dalam pengampuan. 

Pasal 1013 
 Para pelaksana yang menguasai harta peninggalan bahkan di muka Hakim 

pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya 
dan dapat ditagih selama penguasaan. 

Pasal	1014	
 Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan 

dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir pengelolaan, 
mereka wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban 
kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua 
barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutup 
perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris. 
Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus membantu para ahli 
waris, bila para ahli waris ini menghendakinya. 

Pasal 1015 
 Kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya.

Pasal	1016	
 Bila ada beberapa pelaksana satu surat wasiat yang telah menerima 

tugas itu, maka masingmasing dapat bekerja sendiri bila yang tidak 
ada dan mereka masing-masing dalam hal ini bertanggung jawab atas 
pengelolaan itu, kecuali bila pewaris telah membagi pekerjaan mereka, 
dan masing-masing harus membatasi diri dalam lingkungan urusan yang 
diserahkan kepadanya. 

Pasal	1017	
 Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana surat wasiat untuk penyegelan, 

pemerincian harta, perhitungan dan pertanggungjawaban dan urusan 
lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harta 
peninggalan itu. 
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Pasal 1018 
 Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat wasiatnya 

dibebaskan dari pembuatan pemerincian harta peninggalan, atau dari 
pemberian perhitungan dan pertanggungjawaban, batal menurut hukum. 

Pasal 1019 
 Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan mengenai hak pakai hasil, 

mengenai penunjukan ahli waris dengan wasiat, dan mengenai anak-
anak di bawah umur dan orang-orang yang dalam pengampuan, pewaris 
boleh mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat 
atau dengan akta Notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang 
ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat 
selama hidup mereka ini atau selama waktu tertentu, asalkan dengan itu 
tidak dilanggar penyerahan secara bebas bagian para ahli waris menurut 
undang-undang. Ketentuan Pasal 1016 berlaku terhadap hal ini. 

Pasal 1020 
 Bila pewaris tidak menunjuk orang-orang yang akan bertindak sebagai 

pengganti pengelola yang berhalangan, maka hal ini akan ditetapkan 
oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar jawatan Kejaksaan. 

Pasal 1021 
 Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu 

wasiat atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang 
yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris tidak 
memberikan upah kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau 
tidak memberikan hibah wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana 
itu atau para pelaksana bila diangkat lebih dari satu pelaksana, untuk 
diri sendiri atau untuk mereka bersama-sama, berhak memperhitungkan 
upah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 411 untuk para wali. 

Pasal 1022 
 Pelaksana surat wasiat, demikian pula pengelola tersebut pada Pasal 

1019, dapat dipecat karena alasan yang sama seperti yang berlaku bagi 
wali.
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4.	 Bab	15	Hak	Berpikir	dan	Hak	Istimewa	untuk	Merinci	
Harta Peninggalan 

Pasal 1023 
 Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya 

ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat 
mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah 
menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk 
merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak 
untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu 
pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya 
warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar 
yang disediakan untuk itu. Di tempat-tempat yang terpisah oleh 
laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan 
Negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan 
Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal 
itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya 
memerintahkan pembukuannya. 

Pasal	1024	
 Kepada ahli waris tersebut diberikan juga jangka waktu empat bulan, 

terhitung dari hari pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaan 
perincian harta itu dan untuk berpikir. Pengadilan Negeri berwenang 
untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas, berdasarkan 
keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan 
Hakim. 

Pasal 1025 
 Selama jangka waktu yang ditetapkan itu, ahli waris yang sedang berpikir 

itu tidak boleh diharuskan bertindak sebagai ahli waris. Terhadapnya 
tidak dapat dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan, dan pelaksanaan 
putusan-putusan Hakim terhadap pewaris tetap ditangguhkan. Ia 
berkewajiban untuk bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga 
yang baik dalam menjaga harta peninggalan itu.

Pasal	1026	
 Ahli waris yang sedang berpikir itu berwenang minta izin kepada Hakim 

untuk menjual semua benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, 
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serta untuk melakukan segala macam tindakan yang tidak dapat ditunda. 
Cara penjualan akan ditentukan dengan izin Hakim.

Pasal	1027	
 Atas kepentingan orang-orang yang berkepentingan, Hakim dapat 

memerintahkan tindakantindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik 
untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk 
kepentingan pihak ketiga. 

Pasal 1028 
 Di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam penutup Pasal 1023 

Kepala Pemerintahan Daerah setempat mempunyai wewenang yang 
dalam pasal lalu diberikan kepada Hakim, dan kepada pejabat tersebut 
dapat dimintakan izin termaksud dalam Pasal 1026. 

Pasal 1029 
 Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli 

waris dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, 
baik secara murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta 
peninggalan itu. Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan 
dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1023 
tersebut. 

Pasal 1030 
 Setelah habisnya jangka waktu itu pun, ahli waris masih berhak 

menyuruh mengadakan perincian harta peninggalan itu, dan untuk 
menerimanya, dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali 
bila dia bertindak sebagai ahli waris murni. 

Pasal 1031 
 Ahli waris kehilangan hak istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai 

ahli waris murni: 1) bila ia dengan sadar dan sengaja, serta dengan 
itikad buruk, tidak memasukkan barangbarang yang termasuk harta 
peninggalan ke dalam pemerincian harta itu; 2) bila ia berbuat salah 
dengan menggelapkan barang-barang yang termasuk warisan itu. 
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Pasal 1032 
 Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat: 1. 

bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-
beban harta peninggalan itu Iebih daripada jumlah harga barang-barang 
yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan 
diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang 
yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur 
dan penerima hibah wasiat; 2. bahwa barang-barang para ahli waris 
sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, 
dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari 
harta peninggalan itu. 

Pasal 1033 
 Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk 

mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang 
termasuk warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, 
dan secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu; ia wajib memberi 
pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat. 

Pasal	1034	
 Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum 
dan menurut kebiasaan setempat atau lewat perantara atau komisioner, 
bila dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan. Ia 
berkewajiban, dalam hal penjualan barang-barang tetap yang dibebani 
hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang 
menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli 
barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para 
kreditur itu. 

Pasal 1035 
 Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan 

menghendaki, ia wajib memberikan jaminan secukupnya untuk 
harga barang-barang bergerak yang termasuk dalam perincian harta 
peninggalan itu, dan untuk bagian dari harga barang-barang tetap yang 
tidak diserahkan kepada para kreditur hipotek. Bila ia lalai memberi 
jaminan, maka barang-barang bergerak harus diuangkan, dan hasilnya 
serta bagian dari barang tetap yang belum diserahkan, harus diserahkan 
kepada orang yang diangkat oleh Hakim untuk itu, agar dengan barang-
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barang itu dilunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu, 
sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi. 

Pasal	1036	
 Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari Iampaunya jangka waktu 

yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli waris itu wajib memanggil 
para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita 
negara, agar kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta 
kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan 
dan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat 
dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sekedar jumlah harta 
peninggalan mencukupi. 

Pasal	1037	
 Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban, ahli 

waris harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada 
waktu itu, seluruhnya atau dalam perbandingan dengan jumlah harta 
peninggalan itu. Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, 
hanya akan dibayar dengan barangbarang yang tidak terjual dan sisanya, 
sesuai dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor. 

Pasal 1038 
 Bila terjadi perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi, 

kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 1039 
 Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat 

mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 
1036, dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 
1037. Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat 
dipenuhi, hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima 
hibah wasiat. Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun 
setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat. 

Pasal	1040	
 Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk 

mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung 
utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali 
jika setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia masih 
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tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya itu. Setelah penyelesaian 
perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris sendiri hanya dapat 
disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh barang-barang itu 
berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke tangannya. 

Pasal	1041	
 Biaya penyegelan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan 

perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara 
sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu. 

Pasal	1042	
 Ketentuan-ketentuan dari Pasal 1024, Pasal 1031 dan berikutnya juga 

berlaku bagi ahli waris yang menggunakan hak untuk berpikir, telah 
menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian 
harta peninggalan, dengan memberikan pernyataan seperti yang tersebut 
dalam penutup Pasal 1029. 

Pasal	1043	
 Suatu ketentuan pewaris melarang untuk menggunakan hak berpikir 

dan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, 
adalah batal dan tidak berlaku.

5.	 Bab	16	Hal	Menerima	dan	Menolak	Warisan	

a. Bagian Pertama Hal Menerima Warisan 

Pasal	1044	
 Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk 

mengadakan pemerincian harta peninggalan. 

Pasal	1045	
 Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke 

tangannya. 

Pasal	1046	
 Warisan yang jatuh ke tangan wanita yang telah kawin, anak di bawah 

umur dan orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat diterima 
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secara sah, kecuali dengan mengindahkan ketentuan undang-undang 
mengenai orang-orang itu. Pengangkatan ahli waris yang disebut dalam 
Pasal 900 dan disetujui oleh Presiden. hanya dapat diterima dengan hak 
istimewa, untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan. 

Pasal	1047	
 Penerima suatu warisan berlaku surut sampai pada hari warisan itu 

terbuka. 

Pasal	1048	
 Penerimaan suatu warisan dilakukan dengan tegas atau secara diam-

diam; hal itu dilakukan dengan tegas, bila seseorang, dalam surat 
otentik atau di bawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau 
mengambil kedudukan ahli waris; kesediaan menerima itu dilakukan 
secara diam-diam, bila ahli waris itu melakukan suatu perbuatan yang 
menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan itu, dan dia kiranya 
hanya berwenang untuk itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris. 

Pasal	1049	
 Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman, tindakan-

tindakan yang hanya untuk penyimpanan saja, demikian pula yang 
hanya bertujuan untuk mengawasi harta peninggalan itu atau untuk 
mengelolanya sementara, tidak dianggap sebagai tindakan-tindakan yang 
menunjukkan kesediaan untuk menerima warisan secara diam-diam. 

Pasal 1050 
 Bila para ahli waris berselisih pendapat tentang menerima warisan 

atau tidak, maka yang satu dapat menerima, sedangkan yang lain dapat 
menolak. Bila para ahli waris itu berselisih pendapat tentang cara 
menerima warisan, maka warisan itu diterima dengan hak istimewa 
untuk mengadakan pemerincian. 

Pasal 1051 
 Bila seseorang yang ke tangannya telah jatuh suatu warisan, meninggal 

tanpa menolak atau menerima, maka para ahli warisnya berwenang 
sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak, dan ketentuan-
ketentuan pasal yang lalu berlaku terhadap mereka. 
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Pasal 1052 
 Barangsiapa telah bersedia menerima bagiannya dari suatu warisan, tidak 

diperkenankan menolak baginya yang telah jatuh ke tangannya karena 
hak pertambahan, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 1054. 

Pasal 1053 
 Kesediaan orang dewasa menerima suatu warisan, tidak dapat dibatalkan 

seluruhnya, kecuali jika kesediaannya itu terjadi akibat paksaan atau 
penipuan yang dilakukan terhadapnya. Ia tidak dapat mengingkari 
penerimaan itu dengan alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, 
kecuali jika warisannya telah dikurangi separuh lebih karena telah 
ditemukan suatu wasiat yang tidak diketahui pada waktu diterimanya 
warisan itu. 

Pasal	1054	
 Bagian seorang ahli waris yang seluruhnya telah dipulangkan kembali 

terhadap kesediaan penerimaanya, tidak menjadi hak para sesama ahli 
waris karena hak mendapat tambahan, kecuali jika mereka ini bersedia 
menerimanya. 

Pasal 1055 
 Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampaunya 30 tahun, 

terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah 
lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena 
undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi 
hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan 
itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah. 

Pasal	1056	
 Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan 

bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang 
mendapat hak untuk itu dari undangundang atau dari surat wasiat, tanpa 
mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal 
yang lalu. 
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b. Bagian Kedua Hal Menolak Warisan 

Pasal	1057	
 Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus 

terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan 
Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Pasal 1058 
Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli 
waris. Pasal 1059 Bagian warisan dari orang yang menolak warisan 
jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata 
orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Pasal 
1060 Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili 
dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam 
derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka 
anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan 
mewarisi bagian yang sama. Pasal 1061 Para kreditur yang dirugikan 
oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan 
kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas 
nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan 
warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan 
sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal 
untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu. Pasal 1062 
Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat 
waktu. Pasal 1063 Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang 
tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, 
atau pun mengalihtangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas 
warisan demikian itu dikemudian hari. Pasal 1064 Ahli waris yang 
menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk 
harta peninggalan, kehilangan wewenang untuk menolak warisannya; 
ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan tidak 
boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau 
disembunyikannya. Pasal 1065 Tiada seorang pun dapat seluruhnya 
dipulihkan kembali dari penolakkan suatu warisan, kecuali bila 
penolakkan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.
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6.	 Bab	17	Pemisahan	Harta	Peninggalan	

a. Bagian Pertama Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibat-
akibatnya 

Pasal	1066	
 Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta 

peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan 
itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang 
bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk 
tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu 
tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi 
tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui. 

Pasal	1067	
 Orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris, demikian pula para 

penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta 
peninggalan. Akta pemisahan harta peninggalan yang dibuat setelah 
diajukan perlawanan demikian dan sebelum dilunasi apa yang selama 
perlawanan itu tiba waktunya dan dapat ditagih oleh orang yang 
berpiutang dan penerima hibah wasiat adalah batal. 

Pasal	1068	
 Melawan tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta 

peninggalan, dengan alasan lewat waktu hanya dapat dikemukakan oleh 
ahli waris atau sesama ahli waris, yang selama waktu yang diperlukan 
untuk lewat waktu itu, masing-masing telah menguasai barang-barang 
yang termasuk harta peninggalan itu, tetapi tidak melebihi barang-barang 
itu. 

Pasal	1069	
 Bila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka 

dan mereka hadir, maka pemisahan harta peninggalan dapat dilaksanakan 
dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik. Pasal 1070 
Pemisahan harta peninggalan tidak dapat diminta atas nama orang-
orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka, 
kecuali dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai 
orang-orang demikian. Suami, tanpa bantuan istri, dapat menuntut 
pemisahan harta peninggalan atau membantu penyegelan pemisahan 
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itu dalam hal barang-barang yang termasuk harta bersama. Mengenai 
barang-barang yang menjadi hak istri sendiri dan tidak termasuk harta 
bersama, juga bila antara suami istri terjadi pemisahan harta, istri 
berwenang untuk menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan 
harta peninggalan, asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh 
suami atau oleh Hakim.

Pasal	1071	
 Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau 

lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah 
diperintahkan oleh Hakim, maka atas permohonan orang yang paling 
berkepentingan, dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (jika 
hal itu belum dicantumkan dalam putusan Hakim), agar Balai Harta 
Peninggalan mewakili mereka yang enggan atau lalai itu dan mengelola 
apa yang mereka terima semuanya berdasarkan Bagian 1 dan Bab 13 
Buku Pertama. Dalam hal itu, seperti juga dalam hal diantara para ahli 
waris ada yang tidak menguasai barangbarangnya, pemisahan harta 
peninggalan tidak dapat dilakukan, kecuali dengan memperhatikan 
ketentuan pasal-pasal berikut, dengan ancaman kebatalan jika melanggar 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Pasal 1072. 

Pasal	1072	
 Pada pelaksanaan pemisahan harta peninggalan harus hadir Balai 

Harta Peninggalan, sebagaimana diatur dalam pasal 417 alinea pertama 
kitab hukum ini, beserta wali pengawas dan pengampu pengawas, bila 
Balai Harta Peninggalan tidak diserahi tugas perwalian dan pengampu 
pengawas. 

Pasal	1073	
 Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan 

sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan 
harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang. 
Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris 
hadir dan dapat bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum 
membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahan-
perubahan yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat 
tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang 
mengenai pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta 
peninggalan itu harus di-mulai dengan membuat laporan yang secermat-
cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh 
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pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak 
waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan 
kebenaran laporan itu, dihadapan Notaris harus diangkat sumpah oleh 
orang atau orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tak 
terbagi itu. Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat 
sumpah, maka hal itu harus disebutkan oleh Notaris dalam aktanya, 
sedapat-dapatnya dengan sebabsebabnya penolakan itu. 

Pasal	1074	
 Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta dihadapan Notaris 

yang dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, 
diangkat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak-pihak yang 
berkepentingan yang paling siap. 

Pasal	1075	
 Bila Balai Harta Peninggalan menolak memberikan persetujuannya 

pada pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, sedangkan 
para ahli waris dan wakil-wakil mereka (sejauh perwakilan itu tidak 
diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan) berpendapat, bahwa 
penolakan itu tidak mempunyai dasar, maka Balai Harta Peninggalan 
harus memberitahukan alasan-alasannya, dan hal itu dicantumkan dalam 
berita acara yang harus dibuat oleh Notaris. Pemisahan harta peninggalan 
yang telah dirancang, dan ditandai oleh Balai Harta Peninggalan dan 
Notaris; oleh Notaris itu harus dibawa dengan salinan berita acaranya 
kepada panitera Pengadilan Negeri, atau disampaikan kepadanya dalam 
sampul tertutup bila pegawai itu bertempat tinggal dalam jarak yang 
lebih dari dua puluh pal dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu. 
Berita acara itu dan rancangan pemisahan harta peninggalan itu bebas 
dari meterai. Para ahli waris, atau seorang di antara mereka yang paling 
siap, dapat mengajukan keberatankeberatan serta alasan-alasannya 
dengan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan ini 
mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal itu, jika perlu 
setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, Balai Harta 
Peninggalan dan, dalam hal apa pun, jawatan Kejaksaan. Dalam hal ada 
persetujuan, maka pemisahan harta peninggalan itu akan dilakukan di 
hadapan Notaris, sesuai dengan rancangan, yang setelah ditandai oleh 
ketua Pengadilan Negeri dan panitera disampaikan kembali kepada 
Notaris yang harus melampirkannya pada akta aslinya (minut). 
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Pasal	1076	
 Bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dan mereka, 

berpendapat bahwa barangbarang tetap dan harta peninggalan itu 
atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk kepentingan harta 
peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun 
untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan 
Negeri setelah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau 
setelah memanggil mereka secukupnya, dapat memerintahkan penjualan 
itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata; namun 
bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para 
wali pengawas dan pengampu pengawas, atau setidak-tidaknya setelah 
mereka dipanggil secukupnya. Bila salah seorang dan para ahli waris 
membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai akibat yang sama 
terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu pemisahan 
harta itu.

Pasal	1077	
 Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu 

dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut. 
Efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaan-
perusahaan, yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat 
dan diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu. 
Barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada 
waktu mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila 
seorang ahli waris seorang atau lebih menghendaki diadakan penaksiran 
lebih lanjut oleh seorang ahli; Barang-barang tetap dinilai menurut harga 
yang harus ditentukan oleh tiga orang ahli. 

Pasal	1078	
 Ahli-ahli tersebut diangkat oleh mereka yang berkepentingan, atau 

bila ada perselisihan, atas surat permohonan si berkepentingan yang 
paling siap, oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya 
warisan itu terbuka, dan sejauh mengenai penilaian barang-barang 
tetap, oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang 
itu terletak. Makelar-makelar melakukan penilaian atas sumpah yang 
mereka angkat pada permulaan jabatan mereka. Ahli-ahli lain, sebelum 
melakukan penilaian disumpah oleh kepala Pemerintah Daerah di tempat 
warisan itu terbuka, atau oleh kepala daerah di tempat barang-barang 
itu terletak, sejauh mengenai penilaian barang-barang tetap. Mengenai 
barang-barang tetap yang berada di luar Indonesia, jika pihak-pihak 
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yang berkepentingan tidak memperoleh persesuaian kehendak tentang 
pengangkatan para ahli tersebut, maka Pengadilan Negeri akan mengatur 
cara menyelenggarakan penilaian itu. 

Pasal	1079	
 Setelah diatur pemasukan dan utang harta peninggalan yang harus 

dibayar kepada seorang ahli waris atau Iebih atas dasar apa pun juga, 
maka sisa harta peninggalan itu dan bagian dan tiaptiap ahli waris atau 
pancang ditentukan. Selanjutnya dengan persetujuan bersama antara 
orang-orang yang berkepentingan, ditetapkan dengan pembagian, 
barang-barang mana jatuh pada bagian masing-masing dan bila ada 
alasan, berapa besar jumlah uang yang harus dibayar untuk membuat 
sama rata semua bagian. Bila orang-orang yang berkepentingan tidak 
menyetujui pembagian yang demikian itu, maka diadakan kapling-kapling 
sebanyak ahli waris atau pancang, dan penunjukan bagian masingmasing 
dilakukan dengan undian. Pembagian lebih lanjut barang-barang yang 
dibagikan kepada satu pancang, dilakukan dengan cara yang sama. Segala 
perselisihan tentang pembuatan kapling-kapling dan bagian-bagian lebih 
lanjut, atas permohonan orang-orang berkepentingan yang paling siap, 
diputuskan oleh Pengadilan Negeri menurut peraturan pada Pasal 1075 
alinea keempat. 

Pasal 1080 
 Setelah undian, para ahli waris berhak untuk bertukar kapling yang 

dengan undian menjadi bagian mereka, asalkan hal itu terjadi sebelum 
penutupan akta pemisahan harta peninggalan itu dan pertukaran itu 
dicantumkan di dalam akta itu. Penukaran ini mempunyai akibat yang 
sama seperti jika barang-barang yang dipertukarkan itu diperoleh dari 
pembagian. Pertukaran demikian dapat juga dilakukan mengenai suatu 
bagian dan barang-barang yang telah dibagikan, dengan cara dan dengan 
akibat yang sama antara para ahli wanis yang dapat bertindak bebas atas 
harta benda mereka.

Pasal 1081 
 Surat-surat dan bukti-bukti milik barang-barang yang dibagikan, harus 

diserahkan kepada orang yang mendapat barang itu sebagai bagiannya. 
Bila surat-surat itu menyangkut barang yang dibagikan kepada lebih 
daripada satu orang ahli waris, maka surat-surat itu harus tetap dipegang 
oleh orang yang mendapat bagian terbesar dalam barang itu, tetapi ia 
wajib memberi kesempatan kepada sesama ahli waris itu untuk melihat 



168 Membincang Problematika Kewarisan di Indonesia

surat-surat tersebut, dan bila di antara mereka ada yang menginginkan, 
memberikan salinan-salinan atau petikan-petikan atas biaya orang itu. 

Pasal 1082 
 Surat-surat umum mengenai harta peninggalan harus tetap disimpan 

oleh orang yang ditunjuk dengan suara terbanyak para ahli waris, atau 
bila ada perselisihan, oleh orang yang diangkat Pengadilan Negeri atas 
permohonan mereka yang berkepentingan yang paling siap, tetapi orang 
itu wajib memberi kesempatan melihat surat-surat itu, dan memberikan 
petikan-petikan atau salinan-salinan menurut ketentuan pasal yang lalu. 

Pasal 1083 
 Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam 

hal memiliki barangbarang yang diperolehnya dengan pembagian atau 
barang-barang yang dibelinya berdasarkan Pasal 1076. Dengan demikian 
tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap pernah mempunyai 
hak milik atas barang-barang lain dan harta peninggalan itu. 

Pasal	1084	
 Para ahli waris berkewajiban, masing-masing menurut besarnya 

bagiannya, untuk saling menjamin terhadap segala gangguan dan 
tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, yang bersumber 
pada suatu sebab yang timbul sebelum pembagian, beserta mengenai 
kemampuan para pengutang bunga atau tagihan lainnya. Penjaminan itu 
tidak terjadi, bila hal itu dinyatakan tidak mungkin dengan persyaratan 
khusus yang tegas dalam akta pemisahan harta. Penjaminan itu berhenti 
bila kepada sesama ahli waris itu diajukan tuntutan mengenai pemilikan 
atau penguasaan karena kesalahannya sendiri. Penjaminan mengenai 
kemampuan orang-orang yang berutang bunga atau tagihan-tagihan 
lain dan harta peninggalan, hanya diwajibkan bila seluruh tagihan 
itu dibagikan kepada seorang ahli waris, dan bila oleh ahli waris itu 
dibuktikan, bahwa orang yang berutang itu sudah tidak mampu pada 
waktu pembuatan akta pemisahan harta itu. Tuntutan untuk penjaminan 
termaksud dalam alinea yang lalu, tidak dapat diajukan setelah lampau 
tiga tahun sejak pemisahan harta peninggalan. 

Pasal 1085 
 Bila seorang ahli waris atau lebih berada dalam keadaan tak mampu 

untuk membayar bagiannya dalam penggantian kerugian yang harus 
dibayar berhubung dengan kewajiban menjamin seorang sesama ahli 
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waris, maka bagian yang harus dibayar itu dipikul bersama-sama 
menurut perbandingan bagian warisan masing-masing, oleh yang 
dijamin dan para sesama ahli waris yang mampu untuk membayar.

b. Bagian Kedua Pemasukan 

Pasal	1086	
 Tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada 

sesama ahli waris atau memperhitungkan dengan mereka segala utang 
mereka kepada harta peninggalan, semua hibah yang telah mereka terima 
dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan: 1) oleh para ahli waris 
dalam garis ke bawah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, baik 
yang menerima warisan secara murni maupun yang menerima dengan 
hak utama untuk mengadakan pemerincian, baik yang mendapat hak 
atas bagian menurut undang-undang maupun yang mendapat lebih dari 
itu, kecuali jika hibah-hibah itu diberikan dengan pembebasan secara 
tegas dan pemasukan, atau jika penerima hibah itu dengan akta otentik 
atau surat wasiat dibebaskan dan kewajiban pemasukan. 2) oleh para 
ahli waris lain, baik yang karena kematian maupun yang dengan surat 
wasiat, tetapi hanya dalam hal pewaris atau penghibah dengan tegas 
memerintahkan atau mensyaratkan pemasukan itu.

Pasal	1087	
 Ahli waris yang menolak warisan tidak wajib memasukkan apa yang 

dihibahkan kepadanya, kecuali bila perlu untuk menutup kekurangan-
kekurangan legitieme portie (bagian warisan menurut undang-undang) 
para ahli waris lainnya. 

Pasal 1088 
 Bila pemasukan itu berjumlah lebih besar daripada bagian warisannya, 

kelebihannya tidak perlu dimasukkan tanpa mengurangi ketentuan pasal 
yang lalu. 

Pasal 1089 
 Orangtua tidak perlu memasukkan hibah-hibah yang telah diberikan 

kepada anak mereka oleh kakek nenek anak itu. Demikian pula seorang 
anak yang karena dirinya sendiri menerima warisan dan kakek neneknya, 
tidak perlu memasukkan apa yang telah dihibahkan oleh kakek neneknya 
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itu kepada orangtuanya. Sebaliknya, anak yang mendapat warisan 
tersebut karena penggantian tempat, harus memasukkan hibah-hibah 
yang telah diberikan kepada orangtuanya, sekalipun anak itu telah 
menolak wanisan dan orangtuanya. Namun dalam hal penolakan 
demikian, terhadap sesama ahli waris dalam warisan kakek nenek anak 
itu, tidak bertanggung jawab atas utang-utangnya. 

Pasal 1090 
 Hibah-hibah yang diberikan kepada seorang suami atau istri oleh 

mertuanya, setengah pun tidak harus dimasukkan, sekalipun barang-
barang yang dihibahkan itu menjadi harta bersama. Bila hibah-hibah 
itu diberikan kepada kedua suami istri bersama-sama oleh bapak atau 
ibu salah seorang dari mereka, maka harus dimasukkan seperduanya. 
Bila hibah-hibah itu diberikan kepada suami atau istrii oleh bapak atau 
ibunya sendiri, dia harus memasukkan seluruhnya.

Pasal 1091 
 Pemasukan hanya dilakukan ke dalam harta peninggalan si pemberi 

hibah, pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang ahli wanis untuk 
kepentingan ahli waris yang lain. Tiada pemasukan yang dilakukan untuk 
kepentingan para penerima hibah wasiat, atau para kreditur terhadap 
harta peninggalan. 

Pasal 1092 
 Pemasukan dilakukan dengan mengembalikan apa yang telah diterima 

dalam wujudnya ke dalam harta peninggalan, atau dengan cara menerima 
bagian yang kurang dan para ahli waris yang lain.

Pasal 1093 
 Pemasukan barang-barang tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan 

orang yang melakukan pemasukan dengan mengembalikan barang 
dalam wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan, atau 
dengan memasukkan harga pada barang itu pada waktu penghibahan. 
Dalam hal yang pertama orang yang memasukkan bertanggung 
jawab atas berkurangnya barang itu karena kesalahannya, dan wajib 
untuk membebaskannya dari beban-beban dan hipotek-hipotek yang 
telah dibebankan olehnya atas barang itu. Dalam hal yang sama 
segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu dan 
untuk pemeliharaannya. harus diganti untuk kepentingan orang 
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yang memasukkan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang 
ditetapkan dalam bab mengenai hak pakai hasil. 

Pasal	1094	
 Pemasukan uang tunai dilakukan atas pilihan orang yang melakukan 

pemasukan, dengan membayar sejumlah uang itu, atau dengan 
mengurangkan sejumlah itu dan bagian warisan yang diperolehnya.

Pasal 1095 
 Pemasukan barang bergerak dilakukan atas pilihan orang yang melakukan 

pemasukan, dengan memberikan kembali harganya pada waktu 
penghibahan, atau dengan mengembalikan barangbarang itu dalam 
wujudnya. 

Pasal	1096	
 Selain hibah-hibah yang menurut Pasal 1086 harus dimasukkan, juga 

harus dimasukkan apa saja yang telah diberikan untuk menyediakan 
kedudukan, pekerjaan atau perusahaan kepada ahli waris, atau untuk 
membayar utang-utangnya, dan apa saja yang diberikan kepadanya 
sebagai pesangon untuk perkawinan. 

Pasal	1097	
 Yang tidak perlu dimasukkan ialah: biaya-biaya pemeliharaan dan 

pendidikan; tunjangan untuk pemeliharaan yang sangat diperlukan; 
pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang 
perdagangan, kesenian, pekerjaan tangan atau perusahaan; biaya sekolah; 
biaya untuk penggantian tempat atau penukaran nomor dalam dinas 
angkatan bersenjata negara; biaya pernikahan, pakaian dan perhiasan 
untuk perlengkapan perkawinan. 

Pasal 1098 
 Bunga dan hasil dan apa yang harus dimasukkan, baru terutang sejak 

hari terbukanya suatu warisan. 

Pasal 1099 
 Apa yang hilang karena kebetulan saja tanpa kesalahan si penerima 

hibah, tidak perlu dimasukkan. 
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c. Bagian Ketiga Pembayaran Utang 

Pasal 1100 
 Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut 

memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, 
seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Pasal 1101 
 Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-

masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak 
pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu 
belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek. 

Pasal 1102 
 Bila barang-barang tetap yang termasuk harta peninggalan dibebani 

dengan hipotek-hipotek, tiap-tiap sesama ahli waris berhak menuntut 
agar beban-beban itu dilunasi dengan harta peninggalan itu, dan agar 
barang-barang itu menjadi bebas dan ikatan itu sebelum pemisahan di-
mulai. Bila para ahli waris membagi warisan itu dalam keadaan seperti 
waktu ditinggalkan, barang tetap yang dibebani harus ditaksir atas dasar 
yang sama seperti barang-barang tetap lainnya; jumlah pokok beban-
beban itu harus dikurangkan dan seluruh harga barang, dan ahli waris 
yang menerima barang tetap tersebut sebagai bagiannya, hanya dialah 
yang wajib melunasi utang itu untuk para sesama ahli waris dan ia harus 
menjamin mereka terhadap penagihan utang itu. Bila beban-beban itu 
hanya melekat pada barang-barang tetap tanpa ikatan perseorangan, 
tiada sesama ahli waris yang dapat menuntut agar beban itu dilunasi, dan 
dalam keadaan demikian barang tetap itu dimasukkan dalam pembagian 
setelah dikurangi dengan jumlah pokok bebanbeban itu. 

Pasal 1103 
 Seorang ahli waris yang karena suatu hipotek, telah membayar lebih 

daripada bagian dalam utang bersama itu, dapat menuntut kembali dan 
para sesama ahli waris apa yang sedianya harus dibayar oleh mereka 
masing-masing. 
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Pasal	1104	
 Bila salah seorang dan sesama ahli waris jatuh dalam keadaan miskin, 

maka bagiannya dalam utang hipotek dibebankan kepada para ahli waris 
lainnya, menurut perbandingan besarnya bagian masing-masing. 

Pasal 1105 
 Seorang penerima hibah wasiat tidak wajib membayar utang-utang dan 

beban-beban dan harta peninggalan, tanpa mengurangi hak kreditur 
hipotek untuk mengalami pelunasan utang hipotek itu dan barang tetap 
yang dihibahwasiatkan. 

Pasal	1106	
 Bila penerima hibah wasiat telah melunasi utang yang telah membebani 

barang tetap yang dihibahwasiatkan, menurut hukum dia menggantikan 
kedudukan kreditur dalam hak-haknya terhadap para ahli waris. 

Pasal	1107	
 Para kreditur kepada orang yang meninggal dan para penerima hibah 

wasiat boleh menuntut dan para kreditur kepada ahli waris, agar harta 
peninggalan dipisahkan dan harta ahli waris itu. 

Pasal 1108 
 Bila para kreditur dan penerima hibah wasiat telah mengajukan 

tuntutan hukum mereka untuk pemisahan dalam waktu enam bulan 
setelah terbukanya warisan itu, maka mereka berhak menyuruh agar 
tuntutan mereka dicatat dalam daftar-daftar umum untuk itu di sebelah 
tiaptiap barang tetap yang termasuk warisan itu, dengan akibat, bahwa 
setelah pencatatan itu ahli waris tidak boleh memindahtangankan atau 
membebani barang itu dengan merugikan para kreditur atas warisan 
itu. 

Pasal 1109 
 Namun hak itu tidak dapat dilaksanakan, bila telah diadakan pembaruan 

utang dalam piutang terhadap orang yang meninggal, dan hal itu telah 
diterima oleh ahli waris sebagai debitur. 
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Pasal 1110 
 Hak itu lewat waktu dengan lampaunya jangka waktu tiga tahun.

Pasal 1111 
 Para kreditur terhadap ahli waris tidak berhak menuntut pemisahan 

harta peninggalan kepada para kreditur terhadap warisan. 

d. Bagian Keempat Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan 
yang Telah Diselenggarakan 

Pasal 1112 
 Pemisahan harta peninggalan dapat dibatalkan; 1) dalam hal ada paksaan; 

2) dalam hal ada penipuan yang dilakukan oleh seorang peserta atau 
lebih; 3) dalam hal ada tindakan yang dirugikan lebih dan seperempat 
bagiannya. Bila terlewat suatu barang atau lebih yang termasuk harta 
peninggalan, maka hal itu hanya memberi hak untuk menuntut 
pemisahan lebih lanjut tentang barang itu. 

Pasal 1113 
 Untuk menilai terjadi tidaknya hal yang merugikan, barang-barang yang 

bersangkutan harus ditaksir menurut harganya pada saat pemisahan 
hanta peninggalan itu. 

Pasal	1114	
 Orang yang terhadapnya diajukan tuntutan pembatalan pemisahan 

karena terjadi hal yang merugikan, dapat mencegah dilakukannya 
pemisahan ulang, dengan membenikan kepada penuntut, dalam bentuk 
uang tunai, atau dalam bentuk barang, apa yang kurang pada bagian 
warisannya. 

Pasal 1115 
 Seorang sesama ahli waris yang telah memindahtangankan sebagian 

atau seluruh bagian warisannya, tidak dapat minta pembatalan atas 
dasar adanya paksaan atau penipuan, bila pemindahtanganan itu terjadi 
setelah berhentinya paksaan itu atau setelah diketahuinya penipuan itu. 
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Pasal	1116	
 Tuntutan hukum untuk pembatalan itu lewat waktu dengan lampaunya 

waktu tiga tahun, terhitung dari hari pemisahan harta peninggalan. 

Pasal	1117	
 Tuntutan hukum untuk pembatalan pemisahan meliputi setiap akta 

yang bertujuan untuk menghentikan keadaan tidak terbaginya harta 
peninggalan antara para sesama ahli waris, tidak peduli apakah akta 
itu dibuat dengan nama jual beli, tukar menukar, perdamaian, dan 
sebagainya. Namun bila akta pemisahan harta peninggalan itu atau 
suatu akta yang sama dengan itu telah dilaksanakan, maka tidak dapat 
dimintakan pembatalan suatu perdamaian yang telah dibuat untuk 
menghilangkan keberatan-keberatan yang ada dalam akta yang pertama. 

Pasal 1118 
 Tuntutan hukum untuk pembatalan pernisahan harta peninggalan tidak 

diperkenankan terhadap penjualan hak waris, tanpa adanya penipuan 
terhadap seorang sesama ahli waris atau lebih untuk keuntungan atau 
kerugian mereka oleh seseorang. 

Pasal 1119 
 Pemisahan ulang harta peninggalan yang dilakukan setelah pembatalan 

pemisahan harta peninggalan, tidak dapat mendatangkan kerugian 
terhadap hak-hak yang telah diperoleh pihak ketiga secara sah 
sebelumnya. 

Pasal 1120 
 Segala pelepasan hak untuk minta pembatalan suatu pemisahan tidaklah 

berlaku. 
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e. Bagian Kelima Pembagian Harta Peninggalan oleh Keluarga 
Sedarah dalam Garis ke atas antara Keturunan Mereka atau 
di antara Mereka Ini dan Suami atau Istri Mereka yang Hidup 
Terlama 

Pasal 1121 
 Para keluarga sedarah dalam garis ke atas boleh melakukan pembagian 

dan pemisahan harta benda mereka, dengan surat wasiat atau dengan 
akta Notaris, di antara keturunan mereka atau di antara keturunan 
mereka ini dan suami atau istri mereka yang hidup terlama. 

Pasal 1122 
 Bila tidak semua barang yang ditinggalkan oleh keluarga dalam garis 

ke atas itu termasuk dalam pembagian itu, pada waktu dia meninggal, 
barang-barang yang tidak dibagi itu, harus dibagi menurut undang-
undang. 

Pasal 1123 
 Bila pembagian itu dilakukan bukan di antara semua anak-anak yang 

masih hidup pada waktu kematian itu dan para keturunan orang yang 
meninggal lebih dahulu, maka pembagian itu sama sekali batal, dan dapat 
dituntut pembagian baru dalam bentuk yang sah, baik oleh anakanak 
atau keturunan yang tidak mendapat bagian, maupun oleh mereka yang 
telah mendapat bagian. 

Pasal	1124	
 Pembagian yang telah dibuat sesuai dengan Pasal 1121, dapat dibantah 

berdasarkan timbulnya kerugian yang besamya melebihi seperempat 
bagian. Hal itu dapat juga dibantah, bila pembagian itu dan apa yang 
telah diberikan lebih dahulu dengan dibebaskan dan pemasukan, telah 
mengurangi legitieme portie untuk seorang keturunan atau lebih. 
Tuntutan hukum yang diperbolehkan dalam Pasal ini lewat waktu dengan 
lampaunya jangka waktu tiga tahun, terhitung dari hari meninggalnya 
pewaris. 

Pasal 1125 
 Para ahli waris yang karena salah satu alasan tersebut dalam pasal yang 

lalu membantah pembagian itu, harus membayar terlebih dahulu biaya 
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yang diperlukan untuk penaksiran barang-barang itu, dan biaya itu 
tetap akan menjadi beban mereka, bila ternyata tuntutan mereka tidak 
beralasan. 

7.	 Bab	18	Harta	Peninggalan	yang	Tidak	Terurus	

Pasal	1126	
 Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul 

menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal 
menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. 

Pasal	1127	
 Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap 

harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa 
memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang 
pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib 
memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan 
Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta 
peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan 
atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta 
Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. 

Pasal 1128 
 Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap 

perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan 
mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para 
ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, 
atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam 
Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan 
terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-
hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan 
mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan 
perhitungan itu. 

Pasal 1129 
 Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya 

warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan 
penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk 
menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.
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Pasal 1130 
 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal 1036, 1037, 1038, 

dan 1041 berlaku terhadap pengurusan harta peninggalan/ warisan-
warisan yang tidak terurus. 

C. Peraturan Hukum Kewarisan Adat
Hukum kewarisan adat meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan 
dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu 
penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial 
dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.4 Hukum waris adat adalah 
hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan 
asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan 
dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat 
sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu 
generasi kepada keturunannya.5 Ter Haar berpendapat yang dikutip oleh 
Soerojo Wignojodipoero bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan 
hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan 
dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud 
dari generasi pada generasi.6 

Hukum waris adat memuat peraturan yang mengatur proses dalam 
meneruskan harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud 
benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya dari generasi 
ke generasi berikutnya. Hukum waris adat adalah tergantung pada 
masyarakat adat setempat, namun dengan catatan hukum waris adat 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sementara Hukum Adat menunjukkan bila seorang ibu tidak 
menikah ,tapi ia melahirkan anak, maka dalam hubungan hukum, anak 
yang lahir itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai ayah. Hal 
semacam itu sangat dicela oleh masyarakat, Oleh sebab itu, diusahakan 
jangan sampai terjadi peristiwa semacam itu.

4Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya 
Paramitha, 2002), hlm. 39. 

5Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2003), hlm. 8.

6Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji 
Masagung, 1988), hlm. 161. 
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Adapun pembagian waris berdasarkan hukum ada terkait terhadap 
anak yang lahir di luar nikah, yaitu apabila yang bersangkutan mewarisi 
bersama-sama dengan satu atau beberapa orang keturunan yang sah dari 
pewaris atau dengan suami istri dari pewaris, maka anak yang lahir di 
luar nikah mendapat sepertiga daripada yang akan di terimanya apabila 
ia anak sah. Apabila kedua anak yang lahir luar nikah itu anak yang sah, 
maka masing-masing akan menerima seperenam bagian.

Apabila pewaris meninggalkan seorang anak yang lahir akibat 
hubungan zina di luar nikah maka anak yang lahir akibat hubungan 
zina itu/lahir di luar nikah akan mewarisi setengah dari apa yang akan 
di terimanya, apabila ia menjadi anak yang sah yang diakui oleh hukum 
adat dan hukum perdata, sehingga anak di luar nikah mewarisi bersama-
sama dengan golongan keempat, maka ia menerima tiga perempat dari 
pada yang akan di terimanya apabila ia anak sah. Golongan keempat 
yang dimaksudkan adalah: 1) paman dan bibi beserta keturunannya baik 
dari pihak ayah maupun pihak ibu (Pasal 858 KUHPerdata); 2) saudara 
dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam 
dihitung dari si pewaris (Pasal 858 KUHPerdata). Inilah yang diikuti 
sebagian masyarakat adat, tetapi secara perturan yang tertulis adalah 
tidak ditemukan, karena peraturan pelaksanaan hukum kewarisan ini 
adalah tidak tertulis.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Kesimpulan
1. Pengelompokan atau penggolongan ahli waris dalam fikih mawaris 

adalah aṡḥābul furūḍ (ahli waris yang telah ditetapkan) sebagaimana 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah al-Nisā’ [4]: 7, 11, 12, 
dan 176. Pengelompokan atau penggolongan ahli waris dalam 
hukum Islam terdapat dalam KHI Pasal 174. Pengelompokan 
atau penggolongan ahli waris dalam hukum perdata terdapat 
dalam Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 852–858. 
Pengelompokan atau penggolongan ahli waris dalam hukum adat 
adalah berdasarkan strata masyarakat adat yang berlaku menurut 
hukum adat istiadatnya, 

2. Pembagian harta warisan menurut fikih mawaris dibagi berdasarkan 
pembagian dua banding satu (dua bagian laki-laki dan satu bagian 
perempuan). Pembagian harta warisan menurut hukum Islam/KHI 
dibagi berdasarkan pembagian dua banding satu (dua bagian laki-
laki dan satu bagian perempuan), tetapi dapat dibagi berdasarkan 
kesepakatan semua ahli waris. Pembagian harta warisan menurut 
hukum perdata dibagi berdasarkan pembagian satu banding satu 
(satu bagian laki-laki dan satu bagian perempuan) dan juga dapat 
dibagi berdasarkan kesepakan para ahli waris yang berhak. Sedangkan 
menurut hukum adat pembagian harta warisan kecenderungannya 

PENUTUP
5
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kepada sistem pembagian menurut hukum perdata, tetapi tetap 
memperhatikan kesepakatan hukum adat yang berlaku.

3. Peraturan perundang-undangan terkait hukum kewarisan ditemukan 
hanya dua sistem hukum kewarisan, yaitu peraturan hukum kewaris-
an Islam yang terdapat dalam KHI Buku II Pasal 171–214, dan hukum 
kewarisan perdata yang terdapat dalam KUHPerdata (BW) Buku II 
Bab XII sampai Bab XVIII atau terdapat dalam Pasal 830 sampai 
Pasal 1130. 

4. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, menurut fikih mawaris 
hartanya langsung ke Baitul Mal tanpa putusan Pengadilan Agama, 
sedangkan menurut hukum kewarisan Islam bila pewaris tidak 
mempunyai ahli waris, hartanya langsung ke Baitul Mal melalui 
putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum kewarisan perdata 
bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, hartanya langsung 
diserahkan ke negara atau Balai Peninggalan Negara, sedangkan 
menurut hukum kewrisan adat bila pewaris tidak mempunyai ahli 
waris, hartanya langsung diserahkan ke tokoh adat atau tokoh 
masyarakat untuk diteruskan ke lembaga sosil kemasyarakatan. 
Adapun anak yang lahir akibat hubungan zina hanya berhak 
mempunyai hubungan dengan ibu kandunganya, dan ada bagian 
harta warisan (saling mewariskan antara ibu dan anak saja menurut 
fikih mawaris). Tetapi anak yang lahir akibat hubungan zina berhak 
mempunyai hubungan dengan ibu kandunganya dan ada bagian harta 
warisannya, dan ada pula peluang punya hubungan dan bagiannya 
terhadap ayah biologisnya termasuk saling mewarisi. Harta waris 
dibagi berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris 
yang berhak menerima (berdasarkan furūd al-muqaddarah). Para ahli 
waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 
warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya 
(dan sebaiknya dibuat kesepakatan tersebut di hadapan notaris). 

B. Implikasi 
1. Lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya 
pencari keadilan dalam bidang hukum Islam. Salah satu yang menjadi 
perhatian khusus adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia 
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Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu 
kiranya pemerintah dan DPR meningkatkan status hukumnya 
menjadi undang-undang.

2. Demikian halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
merupakan produk Belanda kiranya pemerintah sebagai eksekutif 
bersama DPR sebagai lembaga legislatif melahirkan KHUPerdata 
produk murni Negara Republik Indonesia yang dapat dijadikan 
sebagai rujukan dalam hokum perdata khususnya hokum kewarisan 
perdata di Indonesia. Dan diharapkan kiranya pembaca menjadikan 
buku ini sebagai referensi dan memberikan saran untuk lebih 
menyempurnakan, dan semoga Allah Swt. meriḍainya. 



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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