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KATA PENGANTAR 

حِيمِ   نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره     بسِۡمِ ٱللَّه

Assalamua‟alaikum wr.wb 

Segala puji dan syukur hanya mlik Allah swt,senantiasa melimpahkan rahmat 

dan nikmat yang tiada putusnya,sehingga syukur alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

baginda Muhammad saw,yang merupakan pelopor utama dan yang telah 

membawa agama Islam kepermukaan bumi ini, sosok pemimpin yang gagah 

perkasa yang dijadikan surih tauladan bagi umatnya. 

 Karya ilmiah ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim 

Desa Compang Soba Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur”. 

Kebesaran jiwa, cinta kasih sayang yang tak bertepi dan tak bermuara, doa 

yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda (Alm) 

Sumarlin dan Ibunda Halimah, yang senantiasa memberikan penulis curahan 

kasih sayang,  nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu 

diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

saudara-saudariku yang tercinta: Kahar Muzakar Kedua Kafila, Kartika 

Fahmi, Rusmin, S.pd, Muhammad Kasim, S.ag. beserta keluarga besar 

penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama 

ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak 

awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan 

dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian 

lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, 
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petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan 

diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya 

mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai 

materinya, bahasanya serta sistematikanya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat 

petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada 

tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih 

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik 

berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak 

terhingga terutama kepada yang terhormat : 
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Rahmatia HL, M.Pd. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, bapak 

Dr. Marilang, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan bidang Akademik 

dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. 
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tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses 

penulisan dan penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Dr.H.M.Tahir Maloko,M.H.I.selaku penguji I dan bapak Irfan, 

S.Ag, M.Ag, selaku penguji II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan 
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           Jaenab  

        NIM: 10100117111 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ................................................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv 

DAFTAR ISI  ............................................................................................................ viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ........................................................... 3 

C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 4 

D. Kajian Pustaka ................................................................................................ 5 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................... 5 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ............................................................................ 7 

A. Pengertian Hukum Islam ................................................................................ 7 

B. Pengertian Hukum Waris ............................................................................... 8 

C. Sumber-sumber Hukum Waris ....................................................................... 10 

D. Syarat ,Rukun,Sebab, dan Penghalang Kewarisan ......................................... 13 

E. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam ............................................................... 17 

F. PengertianHukum Waris Adat........................................................................ 19 

G. Pengaruh Adat Terhadap Pembentukan Hukum ............................................ 20 

H. Sifap Hukum Waris Adat ............................................................................... 21 

I. Pengaruh Hukum  Waris Adat ....................................................................... 21 

J. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya ................................................... 27 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................. 28 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ............................................................................ 28 

B. Pendekatan penelitian..................................................................................... 28 

C. Sumber Data ................................................................................................... 29 

D. Metode Pengumpulan Data ............................................................................ 29 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................................... 31 

F. Pendekatan ..................................................................................................... 32 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ........................................ 37 



 
 

ix 
 

A. Gambaran Umum Lokasi ............................................................................... 37 

B. Pembahasan .................................................................................................... 57 

BAB V PENUTUP .................................................................................................... 58 

A. Kesimpulan .................................................................................................... 58 

B. Saran ............................................................................................................... 59 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 60 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 

Tahun 1987-Nomor:0543 b/u/1987. 

1. Konsonan 

  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 

 ا

Alif tidak  

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 

 ب

Ba  B Be 

 

 خ

Ta T Te 

 

 ز

Sa  Ś es (dengan titik di atas) 

 

  ض

Jim J Je 

 

 ح

Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

Kha Kh ka dan ha  

 

 د

Dal D De 

 

 ذ

Zal Ż zet (dengan titik di atas) 

 

 ز

Ra R Er 

 

 ش

Zal Z Zet 

 

 س

Sin S Es 

 

 ش

Syin Sy es dan ye 

 

 ص

Sad Ṣ es  dengan titi di bawah) 

 

 ض

Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 

 غ

Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

Za  ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 „ain „ apostrof terbalik 
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 ع

 

 

 غ

Gain G Ge 

 

 ف

Fa  F Ef 

 

 ق

Qaf Q Qi 

 

 ن

Kaf K Ka 

 

 ي

Lam 1 El 

 

َ 

Mim M Em 

 

ْ 

Nun N En 

 

ٚ 

Wau W We 

 

٘ 

Ha H Ha 

 

 ء

Hamzah  

„ 

Apostrof 

 

ٞ 

Ya Y Ye 

 

2. Hamzah  

 Aturan transliterasi huruf Hamzah menjadi opostrop ( ) hanya berlaku 

bagi  hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata,ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda („). 

3. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

  fathah آ

 

A a  

  kasrah ا

 

I i  

  dammah آ

 

U u  

 

4. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 fathah dan alif ...ا|...ٜ

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

ٞ kasrah dan ya 

 

Ī i dan garis diatas 

 dammah dan ۇ

wau 

Ū u dan garis diatas 

 

4. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

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

transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

8. Huruf Kapital 

  Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf Kapital (All caps), 

dalam trsnsliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal 

nama dari (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK dan DR). 

9. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau Kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata 

Al- Qur‟an (dari al-qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun bila kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

10. Daftar Singkatan. 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  =  subhanahu wa ta ala 

saw.  =  sallallahu alaihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al-salam 

M  =  Masehi 

H  =  Hijriah 

SM  =  Sebelum Masehi 

1                     = Lahit Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w  = Wafat tahun 

QS  = Qur‟an Surah 

HR  = Hadits Riwayat 

SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KUA  = Kantor Urusan Agama 
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ABSTRAK 

Nama  : Jaenab 

Nim  :10100117111 

Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta 

Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Compang Soba 

Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur 

Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan 

harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya 

bagi para ahli warisnya. Yang menjadi fokus pada penelitian adalah Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim 

Desa Compang Soba Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. 

Pada penelitian ini penulis merumuskan dua pokok permaslahan yaitu 

yang pertama bagaimana  harta waris masyarakat muslim di Desa Compang 

Soba, yang kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian 

warisan  di Desa Compang Soba. Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu penelitian lapangan (penelitian kualitatif dan penelitian 

deskriptif) penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang 

menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 

dokumntasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah Dalam pembagian harta warisan pada 

masyarakat muslim compang soba menggunakan sistem adat yang berasal 

dari nenek moyang yaitu secara turun temurun,dengan alasan kurangnya 

pemahaman tentang pembagian warisan secara islam. Dalam hal pembagian 

harta warisan desa compang soba diutamakan anak laki-laki. Akan tetapi 

yang paling diutamakan adalah anak laki-laki bungsu karena dalam hal ini 

laki-laki bungsu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kedua orang 

tuanya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah:1). Sistem pembagian warisan 

yang berlaku pada masyarakat Masyarakat Muslim Desa Compang Soba 

Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur, dapat sesuai dengan hukum 

Islam, 2). Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang 

Hukum kewarisan Islam, sehingga kedepannya dalam sistem bembagian 

warisan dapat merujuk pada syariat Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah swt. menurunkan agama Islam yang bersifat Rahmatan Lil al-

„alamin kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia 

disetiap zaman dengan dibekali hukum-hukum yang mengatur segala sisi 

kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan sesama manusia 

maupun yang berkaitan dengan sang al-Khalik. Salah satu produk Hukum 

Islam adalah ketentuan-ketentuan tentang waris. Syariat Islam menentukan 

atauran waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya 

ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia,baik laki-laki maupun 

perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak 

pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia setelah ahli 

warisnya,dan seluruh kerabat nasabnya.tanpa membedakan laki-laki dan 

perempuan, besar atau kecil. 

Hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum Keluarga yang 

memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan 

sistem dalam bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
1
Hal ini 

disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitan dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia. Hukum Waris menduduki tempat amat penting dalam 

Hukum Islam,ayat al-Qur‟an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. 

Hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang 

pasti akan dialami oleh setiap orang. 

  Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan 

harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal sera akibatnya 

bagi para ahli warisnya. Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam telah 

                                                           
1
Nur Qolby Husein, Musyfika Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan Masyarakat 

Islam”, Jurnal Qodauna, Volume 1 Nomor 2 April 2020 



2 

 

 
 

memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menetukan sendiri 

siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. 

  Hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia akan mengalami suatu pristiwa 

yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan pristiwa hukum dan 

lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada pristiwa hukum, yaitu 

meninggalnya seseorang yang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan 

seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula 

akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan 

seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-

hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya pristiwa hukum karena 

meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. 

Kewarisan sering dinamakan dengan ilmu Faraid karena bagian 

masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh syara‟selain itu disebut juga 

dengan ilmu mawaris karena membicarakan tentang pemindahan harta 

warisan yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dengan 

demikian Hukum Waris Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan 

harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatanya 

kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang ditentu kan 

oleh syara‟.2Pemahaman terhadap ketentuan pembagian harta warisan yang 

terdapat dalam al-Qur‟an berdasarkan pada pemahaman tentang siat hukum 

yang terdiri dari hukum yang memaksa,oleh karena itu wajib pulalah bagi 

setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya.3Dalam pandangan Islam 

kewarisan itu merupakan salah satu bagian dari Fikih atau ketentuan yang 

harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

harta peninggalan seseorang yang telah wafat.  

                                                           

2
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press), t.th,hlm.39 

3
Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan 

Praktis (Jakarta: Sinar Grafika 1999),h 4-5.  
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 Dalam Komplikasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam yaitu huku

m 

yang mengatur tentang peralihan hak waris dari yang sudah meninggal dunia 

ke yang masih hidup dan yang menentukan siapa saja yang berhak 

mendapatkan harta warisan dan bagiannya masing-masing.4 Sementara 

hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai serangkaian peraturan yang 

mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke 

generasi yang lain, baik mengenai benda material maupun benda immaterial. 

Sekaligus menunjukan bahwa proses kewarisan tidak harus berlansung dalam 

suasan kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula 

masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa 

seseorang masih hidup.  

Kenyataan bahwa kontektualisasi hukum waris dalam masyarakat muslim 

compang soba kematian bukan merupakan salah satu syarat melaksanakan 

peralihan harta warisan. Temuan itu sebagai pembeda dalam pelaksanaa 

hukum waris Adat dengan hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup 

disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi 

harta warisan pada saat pemaris meniggal dunia. 

Pembagian warisan di Desa Compang Soba masyarakat tidak 

mengenal sistem pembagian kuantitatif yang sudah dijelaskan dalam hukum 

kewarisan Islam,yait 
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
, 
 

 
. Akan tetapi sistem pembagian harta warisan 

Desa Compang Soba menggunakan sistem kualitatif yang telah mereka 

tetapkan. 

Berbicara tentang adat Manggarai khusunya di Desa Compang Soba 

Kabupaten Manggarai Timur tentang pembagian harta warisan memiliki 

aturan tersendiri. Proses pembagian harta waris masyarakat Muslim Desa 

Compang Soba sendiri dilakukan secara turun temurun yang memang 

pembagiannya dilakukan antara orang tua dan oleh anak. Hanya saja 

                                                           
 
4
Pasal 171 huruf (a) Komplikasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung : Humaniora 

Utama Press, 1992), h.5. 
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pembagiannya kurang tegas sebagaimana yang terjadi pada umumnya 

pembagian warisan yang berlaku. Dalam proses pembagian harta warisan 

tersebut tidak mesti orang tua meninggal terlebih dahulu akan tetapi 

pembagian warisan tersebut dilakukan bersama kedua orang tua. Meskipun 

begitu anak laki-laki tetap mendapatkan seluruh warisan kedua orang tuanya. 

Adapun anak perempuan akan mendapatkan harta warisan jika dalam sebuah 

keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Tetapi jika dalam sebuah keluarga 

terdapat anak laki-laki dan perempuan maka yang berhak atas harta warisan 

yaitu ahli waris laki-laki. 

Beradasarkan uraian tersebut jelas terdapat perbedaaan antara proses 

pembagian harta warisan dalam hukum islam dan pembagian waris 

masyarakat muslim desa compang sompang soba kecamatan elar kabupaten 

Manggarai timur. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk meninjau 

lebih jauh skripsi ysng berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM 

DESA COMPANG SOBA KECAMATAN ELAR KABUPATEN 

MANGGARAI TIMUR. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun dalam memulai penelitian ini,terlebih dahulu melakukan 

penentuan lokasi dan waktu penelitian,dalam pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan di Desa Compang Soba Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Deskripsi Fokus 

  Untuk memudahkan makna yang terdapat dalam penelitian ini perlu 

dijelaskan inti dari pembahasan sebagai berikut: 

a. Tinjauan Hukum Islam adalah mempelajari dan memeriksa 

pandangan atau peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang 

diformulasikan dalam lima produk pemikiran hukum yaitu: Fikih,Fatwa 
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Ulama,keputusan Pengadilan dan Undang-undang,serta Sosiologi Hukum 

dalam mengatur kehidupan manusia.5 

b. Sistem adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan didalam kamus 

umum bahasa Indonesia sistem adalah sebagian atau alat yang bekerja 

bersama-sama untuk melakukan sesuatu.   

c. Masyarakat Muslim adalah sekelompok manusia hidup terjaring 

kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai 

kebudayaannya kelompok itu bekerja sama dan hidup berdasarkan prinsip-

prinsip Qur‟an dan Sunnah dalam tiap segi kehidupan.
6
 

d. Pembagian Warisan adalah harta yang diberikan dari orang yng telah 

meninggal kepada orang terdekat dan kerabat-kerabatnya. 

e. Desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan 

kesatuan,kampung,dusun dan udik dalam arti daerah peadalaman sebagai 

lawan kota. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok 

masalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta 

Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Compang Soba Kecamatan Elar 

Kabupaten Manggarai Timur”. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub-

sub masalah  yaitu: 

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa 

Compang Soba? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan  di Desa 

Compang Soba  

                                                           

5
Dr. H. Supardin M.H.I, Materi Hukum Islam (Makassar:Alauddin Univesity Press, 

2017), h.24 

6
Kaelani HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan (Bumi Aksara, Jakarta, 

1992), hlm. 128 
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D.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan bagian penting 

yang tak boleh hilang dalam susunan karya tulis ilmiah. Dalam suatu 

penelitian diperlukan dukungan beberapa referensi berupa buku, artikel dan 

sejenisnya serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang tentunya 

berkaitan. Eksistensi dari kajian pustaka itu sendiri ialah memberi penegasan 

bahwa terdapat beberapa buku yang telah menjadi rujukan dan tentunya 

terkait dengan judul Penelitian Penulis saat ini yaitu: Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa 

Compang Soba Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Adapun yang 

menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Drs. H.M Anshary MK, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum  

Kewarisn Islam Dalam Teori dan  Praktik membahas tentang materi 

hukum Kewarisan Islam yang belum banyak disajikan,yaitu masalah 

pergeseran tsel-sel hukum kewarisan dari fikih klasik ulama sunni fikih ke 

fikih kewarisan Indonesia Modern. Buku ini juga memberikan penjelasan 

lengkap mengenai bagian ahli waris dan aturan mewarisi, sedangkan 

penelitian ini membahas bagaimana proses pembagian harta waris pada 

masyarakat muslim Compang Soba dan tinjauan terhadap hukum Islam. 

2. Ernawati, S.H.I., M.H. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Islam 

membahas tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam, sumber 

hukum kewarisan Islam, prinsip kewarisan, syarat, rukun, penghalang 

kewarisan, macam-macam ahli waris, dan cara pembagian, serta 

perhitungan, sedangkan penelitian ini membahasan bagaimana proses 

pembagian harta waris pada masyarakat muslim Compang Soba dan 

tinjauan terhadap hukum Islam. 

3. Skripsi oleh Muhammad Mirwan yag berjudul “Tinjaun Hukum Islam 

Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko Kecamatan Panggang 

Kabupaten Gunung Kidul (studi terhadap waktu pelaksanaan, ahli waris 
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dan bagiannya)”.
7
 Skripsi tersebut membahas tentang waktu pelaksanaan 

pembagian warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian 

masing-masing ahli waris. Sedangkan penelitian ini membahas tentang 

pembagian warisan dan bagaimana tinjauan terhadap hukum Islam. 

4. Skripsi yang dituliskan oleh Wahyuni Pratiwi dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat 

Adat Tolaki Di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi 

Selatan.8 Skripsi ini membahas tentang golongan ahli waris suku adat 

Tolaki, cara dan waktu pelaksaan pembagian warisan suku adat Tolaki, 

dan objek harta warisan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang 

pembagian warisan dan bagaimana tinjauan terhadap hukum Islam. 

5. Skripsi oleh Mustari Haris yang berjudul “Sistem Pembagian Harta 

Warisan Pada masyarakat Islam di Desa Palalakang Kecamatan Galesong 

Kabupten Takalar (studi kasus tahun 2012-2015).9 Skripsi tersebut 

membahas pandangan hukum Islam dan dampak yang ditimbulkan dari 

hasil tembagian tersebut. sedangkan penelitian ini membahas tentang 

pembagian warisan dan bagaimana tinjauan terhadap hukum Islam. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan pada masyarakat 

muslim Desa Compang Soba,Kabupaten Manggarai Timur,NTT. 

                                                           
7
 Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Warisan Terhadap Pembagian Warisan di 

Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul (studi terhadap waktu 

pelaksaan, ahli waris dan bagiannya)”. Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga 2013), h.87. 

 8 Wahyuni Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan 

Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi 

Selatan”. Skripsi, (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin 2019), h. 5. 

9
Mustari Haris, “Sistem Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Islam Di Desa 

Palalakkang, kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ( Studi Kasus Tahun 2015-2016)”, 

Skripsi, (Makassar: Fak, syariah dan Hukum UIN Alauddin 2016), h. 23. 
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2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pembagian waris 

Desa Compang Soba,Kabupaten Manggarai Timur,NTT. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalalah sebagai berikut: 

1. Segi Praktis 

a. Dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

b. Dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

sistem Pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa Compang 

Soba Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Segi Teoritis 

Penelitian ini layak dan perlu dilaksanakan supaya dapat bermanfaat 

sebagai wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka 

untuk mengembangkan Hukum Kewarisan dalam Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

  

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

  Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 

wahyu Allah swt.dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang 

mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah 

dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total.10
 

   Di dalam Islam hukum yang berlaku ialah bersumber kepada agama 

Islam yang tentu saja berpedoman pada al-Qur‟an. Dalam hal ini berarti 

bahwa hukum Islam itu adalah suatu ketentuan atau ketetapan yang telah 

ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah 

hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang 

merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang 

dihasilkan oleh ahli Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.
11 

  Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-Islam atau dalam konteks tertentu dari as-syariah 

al-Islamy. Dalam wacana ahli Hukum barat istilah ini disebut dengan islamic 

law. 

Al-Qur‟an dan literatur Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan 

kata Hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam al-Qu‟an 

adalah kata Syariah ,fikih,hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah 

                                                           

10
Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, Volime 17, No.2 (2017) 

11
Utsman Ali, “Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam”, Official Website Of 

Pengertian Pakar. http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-

lingkupHukum-Islam.html#, (22 September 2018) 
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hukum islam merupakan terjemahan dari islamic law dan literatur barat.
12

 

Dalam penjelasan hukum Islam dari literatur barat ditemukan defenisi 

Hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap 

muslim dalam segala aspeknya.
13

 

 ulama ushul berpendapat bahwa Hukum Islam merupakan tata cara 

hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan 

maupun yang dilarang. Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang 

disampaikan Ulama Fikih yang mengatakan bahwa Hukum Islam merupakan 

segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.14 

Ulama ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara 

hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan 

maupun yang dilarang. Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang 

disampaikanUlama fikih yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan 

segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.
15

 

Muhammad Ali Daud menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal 

dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, 

pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Dalam kamus Oxfor sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “sekumpulan aturan, baik yang 

                                                           

12
Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar; 2015), hlm,14. 

13
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law  (Oxford: University Press, 1964), 

hlm, 1. 

14
Tesis Hukum , “ Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli”,Situs Resmi Tesis 

Hukum. https://tesisHukum.com/pengertian-Hukum-Islam-menurut-Para-ahli/(23 September  

2018). 

15
Tesis Hukum, “Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli”, Situs Resmi Tesis 

Hukum. https://tesisHukum.com/pengertian-Hukum-Islam-menurut-para-ahli/(23 September 

2018) 

https://tesishukum.com/pengertian-Hukum-Islam-menurut-Para-ahli/(23
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berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarkatat dan 

bamgsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.
16

 

B. Pengertian Hukum Waris 

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, 

wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta 

peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” 

Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima 

harta waris disebut warits. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu 

mawaris atau faraidh merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan 

para ulama faradiyun bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli 

waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.
17

 

Hukum waris islam menurut terminologi adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak kepilikian harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menetukan siapa yang berhak menajadi ahli waris dan berapa bagian 

masing-masing.
18

 

Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan mengenai harta 

peninggalan,penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan 

pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas 

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam buku II 

hukum kewarisan KHI pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) 

                                                           
16

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi 

Perbandingan Sistem Hukum Islam  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). 
17

Dian Khirul Umam, Fiqih Mawaris (Cet, XI; Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 

11-13. 

18
Mardani, Hukum Kewarisan Indonesia (Cet. I;  Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 

hlm 1. 
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pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

beberapa bagiannya masing-masing.
19

 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. 

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 

manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang 

dinamakan kematian. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur 

peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada 

yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 

Dalam literatur Hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau 

warisan. kata tersebut berasal dari bahasa Arab dan akan tetapi dalam Praktek 

lebih lazim disebut “pusaka”. Bentuk kata kerjanya warastra,Yasiru, dan kata 

masdarnya miras. Masdar yang lain menurut ilmu saraf masih ada tiga 

yaitu,wirsan,warisan dan irsan. Sedangkan kata warisan adalah yang terdapat 

warisan atau pustaka. Dalam Hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata 

mawaris sedang kata yang digunakanadalah faraid dan tidak menggunakan 

kata mawaris.  

Dalam KUH Perdata (BW) menurut pasal 83o “pewaris hanya terjadi 

apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian belum terjadi warisan. 

Wiryono Prodjokoro mengatakan: “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.”
20

 Dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung 

apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta 

warisan. 

1. Sumber Hukum 

a.  Al -Quran 

QS al-Nisa/4/7  

                                                           
19

Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Hukum 

Keluarga Islam, www,ejournal.an-nadwah.ac.id,volume 1, Edisi 1 (juni 2021) 

20
Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum 

Adat, Hukum Agama Hindu-Islam (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996) hlm. 5 
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ا ذسََنَ  هّ ِِ ٌٍِِّٕسَاءِ ٔص١َِةٌ  َٚ  َْ الْْلَْسَتُٛ َٚ  ِْ اٌدَِا َٛ ٌْ ا ذَسَنَ ا هّ ِِ جَايِ ٔص١َِةٌ  ٌٍِسِّ

 َْ الْْلَْسَتُٛ َٚ  ِْ اٌدَِا َٛ ٌْ فْسُٚظًاا َِ ْٚ وَصسَُۚ  َٔص١ِثاً  ُْٕٗ أَ ِِ هً  ا لَ هّ ِِ 

Terjemahnya: 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang Telah ditetapkan”
21

 

QS al-Nisa/4/11 

قَ   ْٛ هٓ ٔسَِاءً فَ ْْ وُ ِ ِٓ ۚ فإَ ْٔص١َْ١َ ًُ حَظِّ الُْْ صْ ِِ وَسِ  ُْ ۖ ٌٍِره لَادِوُ ْٚ ُ فِٟ أَ ُُ اللَّه ٠ُٛص١ِىُ

احِدَجً فٍََٙاَ  َٚ ْْ وَأدَْ  إِ َٚ ا ذسََنَ ۖ  َِ هٓ شٍُصُاَ  ِٓ فٍََُٙ احِدٍ اشْٕر١ََْ َٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِ ٠ْ َٛ لَِْتَ َٚ إٌِّصْفُ ۚ 

اُٖ  َٛ زِشَُٗ أتََ َٚ َٚ ٌدٌَ  َٚ  ٌَُٗ ْٓ ُْ ٠ىَُ ٌَ ْْ ِ ٌدٌَۚ  فإَ َٚ  ٌَُٗ َْ ْْ وَا ا ذسََنَ إِ هّ ِِ دُسُ  ا اٌسُّ َّ ُْٕٙ ِِ

ص١ِهحٍ ٠ُٛصِ  َٚ ْٓ تعَْدِ  ِِ دُسُ ۚ  ِٗ اٌسُّ ِِّ جٌ فلَُِِ َٛ َْ ٌَُٗ إخِْ ْْ وَا ِ ِٗ اٌصٍُّسُُ ۚ فإَ ِِّ ْٚ فلَُِِ ٟ تِٙاَ أَ

 َ هْ اللَّه ِ ۗ إِ َٓ اللَّه ِِ ُْ َٔفْعًا ۚ فس٠َِعَحً  ُْ ألَْسَبُ ٌىَُ َْ أ٠َُُّٙ ُْ لَا ذَدْزُٚ أتَْٕاَإُوُ َٚ  ُْ ٍٓ ۗ آتاَإُوُ د٠َْ

ا ًّ ا حَى١ِ ًّ َْ ع١ٍَِ   وَا

Terjemahnya: 

 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian 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  separo 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”.
22

 

                                                           
21

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syamil 

Qur‟an, 2012), hlm. 79 
22

Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. h. 79 
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QS al-Nisa/4/33  

 

الْْلَْ  َٚ  ِْ اٌدَِا َٛ ٌْ ا ذسََنَ ا هّ ِِ  َٟ اٌِ َٛ َِ ٍْٕاَ  ًٍّ جَعَ ٌىُِ َٚ ُْ أىُُ َّ َٓ عَمدََخْ أ٠َْ اٌهر٠ِ َٚ  ۚ َْ سَتُٛ

١ِٙدًا ءٍ شَ ْٟ ًِّ شَ َٰٝ وُ َْ عٍََ َ وَا هْ اللَّه ۚ  إِ ُْ ُْ َٔص١ِثَُٙ     فآَذُُٛ٘

Terjemahnya: 

“pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah 

bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka 

bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.23 

 

 QS al-Nisa/4/176  

سُإٌ   ِْ ِْ ا ٌْىَلٌََحَِ ۚ إِ ُْ فِٟ ا ُ ٠فُْر١ِىُ ًِ اللَّه ٌَُٗ أخُْدٌ  ٠سَْرَفْرَُٛٔهَ لُ َٚ ٌدٌَ  َٚ ٍََ٘هَ ١ٌَْسَ ٌَُٗ 

ا  َّ ِٓ فٍََُٙ ْْ وَأرَاَ اشْٕر١ََْ ِ ٌَدٌ ۚ فإَ َٚ ْٓ ٌَٙاَ  ُْ ٠ىَُ ٌَ ْْ َٛ ٠سَِشُٙاَ إِ ُ٘ َٚ ا ذسََنَ ۚ  َِ فٍََٙاَ ٔصِْفُ 

ًُ حَظِّ الُْْ  صْ ِِ وَسِ  ٔسَِاءً فٍٍَِره َٚ جً زِجَالًا  َٛ ْْ وَأُٛا إخِْ إِ َٚ ا ذسََنَ ۚ  هّ ِِ  ِْ ِٓ ۗ اٌصٍُّصُاَ ْٔص١َْ١َ

 ٌُ ءٍ ع١ٍَِ ْٟ ًِّ شَ ُ تىُِ اللَّه َٚ اۗ   ْْ ذعٍَُِّٛ ُْ أَ ُ ٌىَُ ُٓ اللَّه  ٠ث١َُِّ

Terjemahnya: 

  “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 bahagian seorang saudara laki-laki 

sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”.24 

 

b. Hadis  

       Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 

                                                           
23

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. hlm.79-80 
24

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. h. 80 
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تؤىٍٙا,فّاتمٟ  لاي ٌٕىة صٍٝ اًٍ٘ ع١ٍٛ ٚسٍُ: احٍمٛ ا اٌفسائط

 فؤي ٚىً زجً ذ وّرفك ع١ٍٛ

Artinya: 

“Nabi Muhammad saw. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada 

orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki 

yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim). 

 

 Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

 لاي اي ٠سز اٍِسٍُ اٌىافس ٚالاٌىافس اٍِسٍُ ِرفف ع١ٍٛ

Artinya: 

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak 

berhak mewarisi orang Islam”. (Muttafaq “alaih). 

 

 

c.  Ijma’ 

   Ijma‟ kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang 

terdapat dalam al-Quran dan Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus 

dilaksanakan dalm uapaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 

Didalam kamus istilah fiqih ijma‟ adalah kesepatakan,kebulatan, pendapat 

para sahabat atau para ulama dalam berijtihad atau suatu hukum. 

d. Ijtihad  

  Ijtihad pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria 

sebagai mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang 

muncul. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum, 

bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada, misalnya 

bagaimana jika dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, 

diselesaikan dengan cara aul atau dan lain-lain.
25

  

                                                           
25

Ismail Syah Muhammad,  Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

1992), hlm. 33 
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2. Syarat ,Rukun,Sebab, dan Penghalang Kewarisan 

a. Syarat Waris 

  Selain rukun-rukun kearisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan 

sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan tersebut ada tiga 

yaitu: 

1. Matinya Muwaris (orang yang mewariskan) benar-benar telah 

meninggal dunia apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis 

(hukmiy) atau secara (taqdiry) berdasarkan perkiraan. 

a) Mati haqiqiy, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui 

tanpa pembuktian, bahawa seseorang telah meninggal dunia. 

b) Mati hukmiy, adalah kematian seseorang yang secara yuridis 

ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal 

dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang 

dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan 

bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, 

melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal 

dunia. Sebagai suatu keputusan   hakim, maka ia mempunyai 

hukum yang tetap dan mengikat.26
 

2. Hidupnya al-waris disaat kematian muwaris 

  Ahli waris yang akan menerima harta warisan yang 

disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat pewarisnya 

meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli 

waris yang mafqud  (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang 

masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui 

pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati. 

b. Rukun Waris 

1. Pewaris (al-muwaris) 

                                                           
26

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 9 
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  Pewaris adalah yang ada saat meninggalnya beragama Islam, 

meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah 

pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak 

atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang 

masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat 

disebut pewaris,meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat 

menjelang kematian.  

  Menurut pasal 171 KHI huruf b: 

 “pewaris adalah orang yang ada pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama 

Islam, meninggalkan asli waris dan harta peninggalan” 

 

2. Harta warisan (al-mauruts) 

  Harta warisan adalah harta bawaan serta harta  bersama 

sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, 

biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat 

pewaris.  

  Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta 

bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. 

  Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak 

semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat 

diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik 

berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala 

sangkut paut dengan orang lain. 

  Menurut pasal 171 Ihuruf e KHI yaitu: 

 “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 



18 

 

 
 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, 

dan pemberian untuk kerabat.”27 

3. Ahli Waris (al-warits) 

  Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena 

hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) 

dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum 

atau menjadi ahli waris. 

   Dalam pasal 171 huruf c menjelaskan: 

 “ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris” 

c. Sebab Waris 

 Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan 

seseorang dengan orang lain saling mewarisi, adapun sebab-sebab untuk 

dapat mewarisi ada tiga yaitu: 

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah) 

  Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan 

faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris 

mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bnetuk 

hubungan kekerabatan dalam garis lurus keatas atau garis lurus 

kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan 

lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah 

atau dari pihak ibu, paman atau bibi ari pihak ayah atau pihak ibu. 

Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya 

kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara 

kandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.
28

 

                                                           
27

Sabri Deki Suwarna, “Fiqh Mawaris  (Syariat Kewarisan) Di Indonesia”,  Jurnal 

Syariah Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm.  93-107 
28

Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 25-26. 
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2. Hubungan Perkawinan (al-mushaharah) 

  Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan 

kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan 

menyebabkan suami menjadi ahli waris dan istri juga menjadi ahli 

waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi 

antara suami istri berdasarkan tiga syarat, sebagia berikut: 

a) Perkawinan yang sah 

  Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah 

dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik 

menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif 

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 

b) Perkawinan yang masih utuh 

 Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, 

jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak 

bercerai. 

c) Hubungan al-wala‟ 

 Hubungan al-wala adalah hubungan waris mewarisi karena 

kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak yang melalui 

perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada 

hubungan darah. 

 

d. Halangan Mewarisi 

   Dalam pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah 

orang yang pada saat meniggal dunia mempunyai hubungan darah atau 

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

secara hukum untuk menjadi ahli waris, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan 

untuk menafsirkan adanya penghalang saling mewarisi.  
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           Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal yang tidak dapat 

menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau 

syarat mewarisi. Hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak 

warisnya yaitu: 

1)  Pembunuhan  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan dalam pasal 173 yang 

berbunyi: Seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila 

dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, di 

hukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat pewaris. 

b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengadua 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang 

dinacam secara hukuman 5 tahun penjara atau hukuman 

yang lebih berat. 

2) Perbedaan Agama 

 Larangan memberikan warisan diantara orang-orang yang 

berbeda agama telah menjadi kesepakan para sahabat, tabi‟in dan 

seluruh fuqoha, dengan demikian jika seorang suami muslim 

meninggal dunia maka istrinya yang beragama yahudi atau nasrani 

tidak mendapaatkan warisan. 

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 

  Dalam hukum waris ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. 

Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang 

menjadi hak milik ahli waris. Asas-asan hukum warisan tersebut sebagai 

berikut: 

a. Asas Kematian 

 Asas ini diatur berdasarkan pada pasal 830 

KUHPerdata.”pewarisan hanya berlangsung karna kematian”. Dengan 

berpedoman pada ketentuan pasal diatas berarti itu tidak akan ada proses 

pewarisan dari pewaris kepada ahli waris jika pewaris belum meninggal 

dunia. 
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 Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan 

Islam dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam Hukum 

kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, kewarisan ada 

kalau ada yang meninggal dunia,atau seperti yang diuangkapkan Suhrawardi 

dan Komis Simanjutak bahwa, hukum kewarisan Islam memandang bahwa 

terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.  

b. Asas Hubungan Darah dan Perkawinan 

 Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan pasal 852 a 

KUHPerdata. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial 

dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan 

hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang  dengan pewaris, 

dan menentukan tentang berhak dan tidaknya bagi seseorang menjadi ahli 

waris. 

 Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam 

ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah 

perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya 

pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut 

KUHPerdata.
29

 

c. Asas Ijbari 

  Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya 

berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan 

kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga 

tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.
30

  

 

 

                                                           

29
Abdul Hanan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 

208 

30
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai 

Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, hlm. 23. 
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d. Asas Bilateral 

 Asas bilateral ini disebut juga dengan tweezijdig,yaitu asas yang 

berlaku secara timbal balik baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. 

Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bahagian dari harta warisan 

dari kedua belah pihak,baik d ari kerabat laki-laki maupun kerabata 

perempuan
31

. 

e. Asas Individual 

 Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak 

atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan 

demikian bagian yang diperoleh ahli waris secara individu berhak 

mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya
32

.  

f. Asas Keadilan Berimbang 

 Hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya 

masalah kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban atau keseimbangan antara yang diperoleh dengan kegunaan. 

Dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, tetapi 

termasuk hak dan kewajiban. Oleh karena itu esensi keadilan adalah 

pertimbangan tanggung jawab,baik dari segi hak maupun dari segi 

kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka keadilan dalam kewarisan terletak 

pada keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. 

C. Hukum Waris Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat  

           Istilah waris adat diambil dari bahasa Arab yeng telah menjadi bahasa 

Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-

                                                           

31
Pagar, “Asas-asas Kewarisan Dalam kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Analytika 

Islamica, Vol. 5, No. 2, (2003), hlm.21 

32
Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum 
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mata hanya meguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, 

tetapi lebih luas dari pada itu.
33

 

 Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta 

kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum 

waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud untuk membedakan dengan 

istilah hukum waris. Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari 

hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari 

hukum keluarga. 

Hukum waris adat yaitu hukum yang mengatur dan keputusan hukum 

yang berhubungan dengan proses pengalihan harta benda dari generasi ke 

generasi lainnya. 

Ter haar berpendapat bahwa hukum adat adalah semua aturan yang 

telah ditetapkan dalam keputusan dengan sangat wibawa. Artinya tidak ada 

peraturan yang mengikat. Soekanto juga berpendapat dalam bukunya tentang 

Meninjau hukum adat Indonesia mengatakan bahwa”Kompleks adat inilah 

yang kebanyakan tidak dituliskan dan tidak dikondifikasi dan juga bersifa 

paksaan”
34

 

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup 

permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan 

harta kekayaan baik materil maupun immaterial, yang mana dari seseorang 

tertentu dapat diserahkan kepada keturunya serta yang sekaligus mengatur 

saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. Istilah “Hukum 

waris adat” dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris 

Islam, hukum waris nasional, hukum waris Indonesia dan istilah hukum 

waris lainnya. 

Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta 

struktur masyarakatnya, selain itu jenis pewarisnya juga beragam antara lain: 
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1. Sistem Individual, sistem pewarisan dimana setiap waris 

mendapatkan bagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta 

warisan menurut bagiannya masing-masing 

2. Sistem Kolektif, yaitu dimana harta peninggalan diteruskan dan 

dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai 

kesatuan yang tidak terbagi-bagi pemilikannya. 

3. Sistem Mayorat, merupakan sistem kolektif hanya saja pengalihan 

dan penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan 

kepada anak tertua. 

2. Pengaruh Adat Terhadap Pembentukan Hukum 

 Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukumyang bersumber dari 

kebiasaan suatu golongan masyarakat yang selalu berulang sehingga 

dianggap sebagai adat. Adat berasal dari ba`hasa Arab yakni „adah yang 

artinya berulang atau kembali. Adat itu sendiri sudah menjadi satu yang 

merupakan suatu istilah hukum Indonesia yang menunjukan tantang 

kebiasaan, baik tentang kesusilaan, maupun bidang-bidang lainnya dari suatu 

golongan tertentu yang juga dapat dipersamakan dengan pengertian „urf 

dalam istilah hukum fiqih. 

 Semua tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh golongan yang 

dianggap baik dan bermanfaat bagi mereka akan dilakukan secara terus 

menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan lahir sebuah 

norma dalam golongan tersebut yang lambat laun akan menjadi sebuah 

norma hukum. 

Dan karena masyarakat pada dirinya sendiri kecendrungan untuk 

berubah-ubah, maka hukum adat atau „urf adalah hukum yang senantiasa 

berubah-ubah. Ia hidup dan tumbuh sejalan dengan kehidupan dan 

pertumbuhan masyarakat. Kalau ia tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan 
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masyarakat, iapun dengan sendirinya akan mati dan aka tumbuh adat yang 

baru.35 

3. Sikap Hukum Waris Adat 

               Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris 

perdata dan hukum waris Islam maka dapat terlihat perbedaan cara 

pembagiannya. Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia 

sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain 

kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif Nasional sekarang 

ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam 

hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku. Hukum waris adat 

tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar 

harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Akan tetapi jika ahli waris 

memiliki kepentingan, sedangkan dia mendapat warisan, maka bisa saja ahli 

waris mengajukan permintaanya untuk menggunakan harta warisan dengan 

cara bermusyawarah mufakat dengan ahli waris. 

4. Pengaruh Hukum Waris Adat 

Aturan-aturan dalam hukum hukum waris adat itu mempengaruhi 

a. Perubahan atau perkembagan bersosial 

b. Semakin eratnya hubungan keluarga, dan semakin 

melonggarnya ikatan antara suku. 

c. Aturan-aturan pewaris didalam hukum asing berhubungan 

dengan agama sehingga pendapat kewibawaan yang sangat 

religi; 

Aturan ini ditetapkan oleh Hakim atas peristiwa sederhana. 

D.  Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya 

  Menurut Ali Ash-Shabuni,ahli waris yaitu mereka yang berhak 

untuk menguasai atau menerima harta peningggalan pewaris dikarenakan 

adanya ikatan kekeratan (nasab),atau ikatan pernikahan 
36

. 
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Ahli waris Ahli waris dapat dikelompokan kepada dua macam yaitu 

1. Asbab al-Furud 

         Ahli waris dzawil furudl disebutkan dalam pasal 192 KHI. Kata 

dzawil furudl berarti mempunyai bagian dengan kata lain mereka yang 

bagiannya telah ditentukan didalam syariat.
37

 

   Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang mempunyai bagian-

bagian tertentu yang disebutkan dalam al-Quran,bagian-bagian tersebut 

adalah, 2/3, ½, 1/3, ¼, dan 1/8.
38

 

 Adapun ahli waris tersebut adalah: 

1. Bagian anak laki-laki: 

 Mendapat ashabah,semua dia waris,tidak ada ahli waris lainnya. 

 Mendapat ashabah dan dibagi sama,bila jumlah mereka dua atau 

seterusnya,dan tidak ada ahli waris lain. 

 Mendapat ashabah atau makanan,jika ada ahli waris lainnya. 

 Jika anak-anak terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak 

laki-laki mendapat dua bagian,dan anak perempuan satu bagian. 

2. Bagian Ayah 

 Mendapat 
 

 
 jika si mayit  memiliki anak laki-laki atau cucu laki-

laki. 

 Mendapat ashabah bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-

laki, misalnya si mayit ayah atau suami  maka suami mendapat 
 

 
 

dari peninggalan istrinya,bapak ashabah atau sisa. 

 Mendapat 
 

 
 tambah ashabah jika hanya anak perempuan atau 

cucu permpuan dari anak laki-laki. 

 

                                                                                                                                                      
36

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Bandung: Cv. 

Diponegoro:1995), hlm. 39 

37
Afdol, Penerapan Hukum Kewarisan Islam Secara Adil (Surabaya: Airlangga 

University Press:2003:99), hlm.  
38

Ahmad Basir Azhar, Hukum Waris (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm. 25  



27 

 

 
 

3. Bagian Kakek 

 Mendapat 
 

 
 jika anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada 

bapak. Misalnya si mayit meninggalkan anak laki-laki dan kakek 

maka kakek mendapat 
 

 
 ,sisanya untuk anak laki-laki 

 Mendapatkan ashabah setelah ahli waris lain jika tidak ada anak 

laki-laki,cucu laki-laki dan bapak dan tidak ada ahli waris wanita. 

Misalnya si mayit tinggalkan kakek dan suami, maka suami 

mendapatkan lebihnya untuk kakek,harta dibagi menjadi dua, 

suami dengan 1 kakek sama dengan 1. 

 Kakek mendapat 
 

 
,dan ashabah bila ada anak perempuan atau 

cucu permpuan dari anak laki-laki. misalnya si mayit 

meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan, maka anak 

permpuan mendapat 
 

 
,kakek mendapat 

 

 
 ditambag ashabah. 

4. Bagian Suami 

 Mendapat 
 

 
 jika tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak 

laki-laki 

 Mendapat 
 

 
 bila meninggalkan anak atau cucu. Misalnya istri 

mati meninggalkan satu anak laki-laki,satu anak perempuan dan 

suami maka suami mendapat 
 

 
 dari harta untuk dua orang anak 

yaitu bagian laki-laki dua kali bagian anak permpuan 

5. Bagian Anak Perempuan 

 Mendapat 
 

 
 jika dia adalah seorang diri dan tidak ada anak laki-

laki 

 Mendapat 
 

 
 jika dapat memilih dua atau lebih dan tidak ada anak 

laki-laki 

 Mendapat menerima jika tidaka ada anak laki-laki perempuan 

satu bagian dan laki-laki dua bagian. 

6. Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki 
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 Mendapat 
 

 
 jika dia sendiri,tidak ada saudaranya jika ada anak 

laki-laki 

 Mendapat 
 

 
 jika kemungkinan dua atau lebih,jika tidak ada cucu 

laki-laki,anak laki-laki atau anak perempuan. 

 Mendapatkan 
 

 
 jika ada satu anak permpuan,anak laki-laki atau 

cucu laki-laki. 

 Mendapatkan ashabah (sisa) bersama cucu laki-laki, jika tidak 

ada anak laki-laki cucu laki-laki mendapat dua,permpuan satu 

bagian. Misalnya si mayit meninggalkan tiga cucu laki-laki dan 

empat cucu perempuan maka harta dibagi menjadi sepuluh 

bagian,cucu laki-laki masing-masing mendapat dua bagian dan 

setia cucu perempuan mendapat satu bagian. 

7. Bagian Istri 

 Mendapat 
 

 
 jika dia tidak ada anak atau cucu 

 Mendapat 
 

 
 jika ada saudara atau saudari 

 Bagian 
 

 
 atau 

 

 
 dibagi rata jika perlu 

8. Bagian Ibu 

 Mendapat 
 

 
 jika ada anak dan cucu 

 Mendapat 
 

 
 jika ada saudara atau saudari 

 Mendapat 
 

 
 jika hanya dia dan bapak 

 Mendapat 
 

 
 dari menerima setelah menerima mengambil 

bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan 

suami maka suami mendapat 
 

 
, ibu mendapat 

 

 
 dari sisa, bapak 

mendapat ashabah 

9. Bagian Nenek 

 Tidak mendapat warisan jika si mayit meninggalkan ibu,dikirim 

kakek untuk mendapat warisan jika ada ayah 
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 Mendapat 
 

 
  seorang diri atau lebih jika tidak ada ibu. 

10. Bagian Saudari Sekandung 

   Mendapat 
 

 
 jika berlayar,tidak ada saudara 

sekandung,bapak,kakek, dan anak 

   Mendapat 
 

 
 jika dua keatas tidak ada bapak,kakek, dan anak. 

   Mendapat bagian ashabah (sisa) bila bersama saudaranya, bila 

tidak ada anak laki-laki, bapak yang laki-laki mendapat dua 

bagian, perempuan satu bagian. 

11. Bagian Saudari Sebapak 

 Mendapat 
 

 
 jika berlayar tidak ada bapak,kakek dan tidak ada 

saudara sebapak atau saudara kandung 

 Mendapat 
 

 
 jika dua keatas, tidak ada bapak,kakek,anak dan tidak 

ada saudara sebapak, saudara atau saudara kandung. 

 Mendapat 
 

 
 baik sementara atau banyak jika ada satu saudari 

sekandung tidak ada anak,cucu,bapak,kakek,dan tidak ada 

saudara sekandung dan sebapak 

 Mendapat ashaban (sisa) jika ada saudara sebapak mendapat dua 

bagian dan dia satu bagian. 

12. Bagian Saudari Seibu 

 Mendapat 
 

 
 jika sendirian, jika tidak ada cucu,bapak dan kakek 

 Mendapat 
 

 
 jika dua keatas, baik laki-laki atau perempuan sama 

saja,jika tidak ada anak,cucu dan kakek.
39

 

2. Ahli Waris Ashabah 

      Ahli waris Ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak 

dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Dia menerima hak 
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dalam urutan kedua, dan mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya 

ahli waris Al Furud dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu 

kepada ahli waris al-furud yang ada bersamanya. Apabila harta warisan itu 

masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat 

hubungan keluarganya dengan pewaris. Adapun ahli waris ashabah terdiri 

dari tiga kelompok,yaitu ashabah bi nafsihi,ashabah bil ghairihi dan ashabah 

ma‟al ghoirihi
40

. 

a. Ashabah bi nafsihi adalah ashabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan 

ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh 

sisa harta,yang terdiri dari anak laki-laki saja. Diantara adalah sebagai 

berikut: 

1. Anak laki-laki,baik seorang atau beberapa orang  

2. Cucu lski-laki dari anak laki-laki,bila tidak ada anak laki-laki  

3. Ayah,bila tidak anak atau cucu 

4. Kakek,bila tidak ada ayah 

5. Saudara laki-laki kandung,bila tidak ada anak atau cucu laki-laki 

6. Saudara laki-laki seayah,bila tidak ada saudara laki-laki kandung 

dan ahli waris yang menghijab saudara laki-laki kandung 

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung,bila tidak ada 

saudara laki-laki seayah 

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,bila tidak ada anak 

laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

9. Paman kandung,bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki 

seayah dan orang-orang yang menutupnya. 

10. Paman seayah,bila tidak ada paman kandung dan yang 

menghijabnya 

11. Anak laki-laki dari paman kandung,bila tidak ada paman seayah 

dan ahli waris yang menghijab paman seayah 
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12. Anak laki-laki dari paman seayah,bila tidak ada lagi ahli waris 

ashabah yang lain. 

b. Ashabah bil ghairi, terbatas kepada empat orang perempuan yaitu: 

1. Anak perempuan,jika mewarisi bersama laki-laki 

2. Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki 

3. Saudara perempuan, bila mewarisi bersama saudara laki-laki 

kandung 

4. Saudara perempuan seayah, bila mewarisi bersama saudara laki-laki 

seayah 

c. Ashabah ma‟al ghairi adalah saudara perempuan kandung atau saudara 

perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama 

dengan anak perempuan atau cucu perempuan,dan ketika itu tidak 

terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashabah bi 

nafsih. Ashabah ini dikatakan juga ahli waris perempuan yang 

dibutuhan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris 

ashabah ma‟al ghairi. 
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        BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan analisis 

dan pemikiran secara indukatif yang berkaitan dengan hubungam yamg 

sedang di amati. Di lihat dari sudut pandang di atas maka, penelitian ini 

dengan menggunkan Field Research Kualitatif Deskriptif adalah suatu 

penelitian yang diadakan secara lansung di tempat lokasi yang harus diteliti.

  

 Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu 

kebiasaan yang sudah tentu didalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental tergantung dari pandangan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya.41 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di 

Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai timur. 

B. Pendekatan penelitian 

 Adapun mendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. 

Pendekatan empiris yaitu pendekatan atau metode yang dilakukan oleh 

indera manusia, sehingga cara yang yang digunakan bisa diketahui dan bisa 

diamati oleh orang banyak. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitaif 

data hasil penelitian diperoleh secara lansung, misalnya melalui wawancara 

dan observasi, sehingga mudah disimpulkan sebagai semestinya. Dan dalam 

penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar‟I yaitu pendekatan 
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yang menelusuri secara syariat Islam seperti Al-Qur‟an, Hadist, Ijma dan 

Fatwa yang sangat relevan.  

C. Sumber Data 

 Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu 

peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan 

syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai 

dengan alamiah dengan fakta yang konkrit. Penentuan sumber data dalam 

penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa 

subjektif mungkin sehingga penentuan informan data dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Compang 

Soba,Kabupaten Manggarai Timur. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di 

lokasi penelitian yaitu Masyarakat Muslim Desa Compang Soba Kecamatan 

Elar Kabupaten Manggarai Timur. Sumber data primer adalah hasil dari 

wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan 

dibuat yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian
42

. 

b. Data Skunder 

 Sumber data skunder diperoleh dari sumber-sumber berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi
43

. Seperti halnya data yang diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku,jurnal, dan tulisan 

ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang 

utama untuk medapatkan data yang akurat. Selain iti tanpa metode 

pengumpulan data peneliti tidak akan mendapkan data yang memenuhi 

standar data yang sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu,pada saat 

melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan 

yang menjadi induknya.44 

a. Obsevasi 

 Observasi disebut juga dengan pengamatan,yaitu yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap semua objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera pada lokasi penelitian yang terdapat Desa Compang Soba 

Kabupten Manggarai Timur, NTT. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu
45

. Dalam 

pelaksanaanya penulis mengadakan Tanya jawab secara terbuka tanpa 

disiapkan jawabannya terlebih dahulu. Dalam penelitian yang diwawancara 

yaitu tokoh masyarakat. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatan 

secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang 

diteliti atau hal yang berkaitan dengan masalah peneliti. 

d. Instrumen Penelitian 

 Keberhasilan suatu penelitian tergantung pada isntrumen yang 

digunakan. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan seperti observasi,wawancara,dokumentasi,dan membutuhkan 

kamera atau alat sejenisnya serta buku tulis dan pulpen. 
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E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

   Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi 

data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui 

dalam suatu perspektif ilmiah yang sama
46

. 

b. Analisis Data 

    Analisis data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara 

mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan mmelibatkan 

hasil wawancara,materi,data lapangan serta menyusun data tersebut pada 

sumber informasi yang didapat. 

F. Pendekatan 

  Studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan 

yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan 

yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. 

1.  Pendekatan Sosiologi Agama 

  Pandangan sosial budaya yang berasaskan agama tidak sejalan dari 

kesadaran bahwa pada hakikatnya bagaimanapun buruknya apapun yang 

bernama manusia pasti memiliki keyakian yang berarah pada sang 

pencipta. Dengan metode pendekatan ini akan ada dasar perbandibannya. 

2.   Pendekatan Antropologi 

  Antropologi sebagaimana diketahui bahwa ilmu yang mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini penekatan atropologi 

berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari 

keragaman bentuk fisik
47

. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

  Dalam pengujian keabsahan data tersbut dilakukan dua cara sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Ketekunan 

  Pengamatan yang lebih akurat dan terus menerus dapat meningkatkan 

ketekunan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memeriksa 

kembali apakah data yang ditemukan itu akurat atau tidak, sehingga dia dapat 

secara akurat dan sistematis mengambarkan data tentang apa yang diamati 

dan meningkatkan krebilitas data sehingga proses penelitian dapat diterima 

dan dipercaya. 

  
2. Menggunakan Bahan Referensi  

 Materi rujukan disini dimaksudkan untuk mendukung bukti yang 

ditemukan oleh para peneliti. Misalnya, data wawancara harus didukung oleh 

rekaman wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi kredibel atau 

lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan gambar wawancara dan foto pengamatan sebagai bahan 

referensi untuk menjelaskan apakah hasil penelitian penulis dapat diterapkan 

pada situasi lain dan dapat dipercaya. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi  

1. Gambaran Umum Desa Compang Soba 

Desa Compang Soba adalah salah satu desa hasil pemekaran dari desa 

sebelumnya yaitu Desa Rana Kulan. Pada Tahun 2019 desa ini berdiri dan 

termasuk salah satu dari 13 desa  yang terdapat di Kecamatan Elar Kabupaten 

Manggarai Timur, dengan luas wilayah sekitar 206.98 Ha, yang digunakan 

sebagai tempat pemukiman, perkantoran dan prasarana umum lainnya. 

Masyarakat di Desa Compang Soba baik yang merupakan penduduk asli 

maupun pendatang. Ada dua agama yang tersebar diseluruh wilayah 

compang soba yaitu Islam dan kristen katholik
48

.  

Desa Compang Soba Kecamatan Elar Kabupaten Mangarai Timur 

sesuai pengamatan dan juga informasi masyarakat setempat merupakan 

lingkungan yang sangat kondusif. Menurut penduduk setempat terjadi 

kondusif karna  sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu dan tidak 

terpengaruh dengan dunia modern.  

Desa Compang Soba terdiri atas lima dusun yaitu 1, Dusun Dupa 2, Dusun 

Reho 3, Dusun Toro 4,Dusun Nu 5, Dusun Nao. Adapun batas-batas wilayah 

Desa Compang Soba yaitu: 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Compang Sisir 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rana Kulan 

3. Sebelah Selatan berbatan dengan Desa Buti Kecamatan Congkar 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas 
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 Profil Desa Compang Soba Tahun 2021 
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2. Struktur Organisasi 

Dalam struktur pemerintahan di Desa Compang Soba kecamatan Elar 

Kabupaten Manggarai Timur,di pimpin oleh Kepala Desa
49

. Dalam 

menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan 

Kepala Urusan. Adapun Struktur Organisasi Desa Compang Soba tahun 2021 

sebagai berikut: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Keadaan Sosial 

Berdasarkan hasil p 
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            Ramli 
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              Lestianus  
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Jakaria usman 

Kaur Ekbang 
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Rusmin jelani 

 

STAF 

Mursalin S.Pd 

STAF 

Albertus marce 

STAF 

    Leonardus ramba 

STAF 

Agustinus sardin 

STAF 

Hama Lareng 
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Kengamatan di Compang Soba, terlihat bahwa hubungan 

kekeluargaan dan juga hubungan antara individu masih terjalin dengan baik. 

Sehingga dapat memberikan rasa nyaman antara masyarakat itu sendiri, 

sebagaimana yang diharapkan. Tokoh-tokoh masyarakat bersama lembaga 

keamanan bersama-sama menjaga keamanan di wilayah tempat tinggal 

mereka. Masyarakat Compang Soba masih mengedepankan gotong royong 

atau lonto leok (dalam bahasa Manggarai) ketika ada urusan pernikahan dan 

lain sebagainya. 

3. Agama  

Penduduk Desa Compang Soba menganut dua keyakinan yaitu Islam 

dan kristen Katolik. Menurut data kependudukan mayoritas beragama Islam 

dengan jumlah  penduduk masing-masing. 

    Tabel 4.1  

      Jumlah Pemeluk Agama yang ada di desa compang soba 

            Agama               Laki laki        Perempun   

               Islam                  300           200 

           Katholik                  270           229 

Sumber data: Kantor Desa Compang Soba  

Selain itu mayasrakat yang ada di Desa Compang Soba kecamatan 

elar kabupaten manggarai timur memiliki satu suku yaitu suku congkar  

Untuk mengetahui tempat ibadah yang ada di desa compang soba dapat 

dilihat pada table berikut. 

Tabel 4.2 

  Jumlah tempat ibadah yang ada di dea compang soba. 

No         Tempat Ibadah            Jumlah 

1               Masjid                 2 

2               Gereja                 1 

3                Wihara                 - 
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Sumber data: Kantor Desa Compang Soba 

4. Lembaga pendidikan  

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya 

proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu kearah lebih baik 

melalui interaksi sosial dengan linkungan sekitar dan berperan dalam hal 

kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma. Desa 

compang soba memiliki lembaga pendidikan formal secara umum maupun 

lembaga pendidikan keagamaan. Dengan adanya lembaga pendidikan dan 

semua aktifitasnya, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupan sosial secara 

umum. Melalui pendidikan para anak didikpun akan mendapatkan 

kemampuan berpikir secara mandiri serta tidak mudah menyerah menghadapi 

tantangan. Untuk mengetahui lembaga pendidikan yang ada di desa 

Compang Soba dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3  

  Lembaga Pendidikan  di Desa Compang Soba 

Lembaga pendidikan  Jumlah 

                  Tk - 

                  SD 2 

                 SMP -  

                 SMA - 

                   MI 1 

                  MTS 1 

                  MA   

Sumber Data: Kantor Desa Compang Soba 

5. Kependudukan 

Desa Compang Soba penduduk mayoritas Islam dengan jumlah 

penduduk 991 jiwa. Dengan perincian jenis kelamin perempuan 492 jiwa, 
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sedangkan laki-laki berjumlah 499 jiwa. Jumlah laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan salah satu penyebabnya yaitu perempuan di Desa 

Compang Soba sebagian besar jika sudah menikah dengan laki-laki diluar 

kampung  otomatis akan tinggal di kampung suaminya berbeda dengan laki-

laki dia akan tetap tinggal di kampungnya sendiri jika sudah beristri sehingga 

di daerah ini lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan perempuan
50

. 

6. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 

Perekonomian masyarakat Compang Soba bersifat 

agraris,perekonomian masyarakat masih bergantung kepada alam. Dimana 

sekitar 95%  masyarakat masih bekerja dibidang agraris  sebagai petani. 

Selain bertani sebagian masyarakat Compang Soba juga bekerja sebagai kuli 

bangunan sehingga masyarakat sekitar tidak lagi menghubungi orang dari 

luar untuk membuat rumah atau bangunan lainnya. Penghasilan pokok 

masyarakat Desa Compang Soba antara lain kopi,kemiri,coklat,dan tanaman 

tambahan yang sedang melejit yaitu tanaman porang. Adapun beras, 

jagung,ubi,buah-buahan dan sayuran di tanam hanya untuk kebutuhan pokok 

sehari-hari dan tidak di perjual-belikan. 

7. Musim  

Di Desa Compang Soba memiliki dua musim seperti yang terdapat di 

daerah manggarai umumnya yaitu musim warat (musim hujan) dan musim 

lena (musim kemerau). Musim Warat (biasa terjadi pada bulan Oktober-April 

sedangkan musim lena (musim kemarau) dari bulan Mei-September
51

. 
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B. Sistem Pembagian Harta Warisan  pada Masyarakat Muslim Di Desa 

Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur,Nusa 

Tenggara Timur 

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat berbeda disetiap 

daerah karena menyesuaikan dengan kondisi. Sehingga hukum waris tidak 

bisa dipisahkan dari ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia 

akan mengalami kematian. Ahli waris dalam sistem partrilineal pada asasnya 

menjadikan laki-laki sebagai penentu garis keturunan dari ayah sehingga 

yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki sedangkan perempuan  

secara ideologisnya bukan merupakan ahli waris. 

Pada umumnya harta waris dibagi setelah orang tua meninggal. Akan 

tetapi beda halnya dengan proses pembagian waris pada masyarakat Muslim 

di Desa Compang Soba yang dilakukan secara damai dengan cara 

bermusyawarah bersama kedua orang tua jika keduanya masih hidup ataupun 

salah satunya. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Compang 

Soba yang  dihadiri oleh berbagai pihak yang dianggap penting dalam hal 

tersebut, dalam pelaksanaannya semua anggota keluarga, keluarga kerabat 

terdekat, tu‟a golo ( kepala kampung ) tu‟a Teno (kepala adat ) turut hadir 

dalam musyawarah tersebut. 

Hasil wawancara bersama bapak Abdul Maka‟ beliau mengatakan 

bahwa: “Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim compang 

soba menggunakan sistem adat yang berasal dari nenek moyang yaitu secara 

turun temurun,dengan alasan kurangnya pemahaman tentang pembagian 

warisan secara islam. Selain itu dalam menentukan hak masing-maing untuk 

menetukan ahli waris terdapat dua versi yaitu apabila pewaris tunggal 

meninggal maka harta warisan seluruh akan didapatkan oleh anak laki-laki 

tanpa terkecuali. Sedangkan ahli waris lain seperti anak permpuan hanya 
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mendapatkan sisa dari pembagian harta warisa tersebut dan tetap 

mendapatkan tanggungan sebelum menikah”.
52

 

Pembagian harta warisan Desa Compang Soba diutamakan anak laki-

laki. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah anak laki-laki bungsu 

karena dalam hal ini laki-laki bungsu memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap kedua orang tuanya, sebagaimana hasil wawancara bersama bapak 

Abdul Tanek selaku tokoh masyarakat di desa Compang Soba beliau 

mengatakan: “Ce,e manggarai (di Manggarai) khususnya desa compang ata 

one adalah sebutan untuk (anak laki-laki) dan ata peang sebutan bagi (anak 

perempuan) yang berarti perbedaan status dan peran perempuan sebagai ata 

peang dan laki-laki sebagai ata one hal tersebut dapat dilihat dalam 

uangkapan berikut; weta wai deu,nara lami tanah yang artinya saudara 

perempuan nikah keluar laki-laki jaga tanah. Dari pernyataan tersebut bahwa 

anak perempuan ata peang akan menikah dan berpindah dan ata one atau 

anak laki-laki sebagai pemilik klen menjaga warisan dari orang tua
53

. 

Hal senada disampaikan oleh bapak Sulaiman Alfaris beliau 

mengatan bahwa: “Dalam hukum adat Manggarai dimungkinkan anak 

perempuan mendapatkan harta benda orang tuanya bukan dengan sebutan  

warisan, seperti yang biasa disebut oleh masyarakat setempat yaitu wida 

(pemberian secara suka rela) dan widang ( pemberian tanpa syarat dalam 

hukum Adat Manggarai terkait warisan  jika anak laki-laki mengingat 

kemudian memberi kepada saudari perempuan hal yang luar biasa dan patut 

disyukuri karena itu berarti hubungan persaudaraan antara anak laki-laki dan 

anak perempuan sangat erat. 

Pembagian warisan yang sudah terjadi anak perempuan sama sekali 

tidak mendapat dan tidak diberi jika harta warisan yang dibagikan tidak 

begitu banyak,dan anak perempuan pun tidak menuntut karena tahu bahwa 

mereka adalah ata pe,ang yang hanya mendapatkan bagian dari suami. 

Masyarakat di Desa Compang Soba menganggap anak laki-laki sebagai satu-
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satunya golongan ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Jika 

pembagian warisan patrilineal di daerah lain lebih banyak jatah untuk anak 

laki-laki tertua maka,berbeda dengan pembagian di Desa Compang Soba 

Dalam hal ini anak laki-laki bungsulah yang diberikan kewenangan 

lebih,yaitu hak menggunakan,hak mengelola,dan hak mengambil hasil secara 

otomatis jatuh dan dikuasai oleh anak laki-laki terakhir (bungsu). Anak laki-

laki bungsu juga mendapatkan jatah warisan yang lebih besar,sehingga 

pembagian warisan kepada sesama anak laki-laki belum tentu sama. Seperti 

pembagian berupa tanah, maka anak laki-laki bungsu akan mendapatkan 

ukuran tanah yang luas dan banyak. 

Kedudukan anak sulung, anak bungsi dan anak perempuan dalam 

pembagian warisan, sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman Alfaris: 

“Kedudukan anak laki-laki pertama (sulung) disatu sisi anak laki-laki sulung 

dianggap sebagai pengganti orang tua. Apapun yang menjadi pekerjaan 

orang tua terutama ayah, kewajiban anak laki-laki paling sulung adalah untuk 

membantunya, kedudukan anak laki-laki terakhir (bungsu) dalam Hukum 

Waris Desa Compang Soba, anak laki-laki bungsu mempunyai banyak peran 

dalam keluarga,selain menjaga harta anak lak-laki bungsu juga berperan 

sebagai penjaga kedua orang tuanya selama masih hidup jika saudara laki-

laki lainnya telah berkeluarga, kedudukan anak perempuan dalam Hukum 

waris Desa Compng Soba Seperti keterangan sebelumnya anak perempuan 

setelah menikah secara otomatis terlepas dari keluarganya dan akan masuk 

kedalam keluarga suaminya.”
54

 

Menurut pengamatan dan wawancara bersama bapak abdul 

Sase,selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa: “Anak perempuan 

mendapatkan harta warisan jika dalam sebuah keluarga tersebut hanya 

memiliki anak perempuan berapapun jumlahnya sekalipun ia sudah menikah. 
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Meski begitu dalam kedudukannya anak perempuan  tetap bukanlah ahli 

waris untuk mendapatkan warisan”
55

. 

Sementara dalam Islam sudah diatur ketentuan pembagian warisan 

secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris 

sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki 

prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat 

tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakan dengan baik. Al- Quran sudah 

jelas pembagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1. Dan 

menjelaskan tentang pembagian harta waris dan bagaimana pembagian harta 

waris tersebut dibagi secara adil, dalam QS al-Nisa/4:11-12 Allah berfirman:

   

قَ  ْٛ هٓ ٔسَِاءً فَ ْْ وُ ِ ِٓ ۚ فإَ ْٔص١َْ١َ ًُ حَظِّ الُْْ صْ ِِ وَسِ  ۖ  ٌٍِره ُْ لَادِوُ ْٚ ُ فِٟ أَ ُُ اللَّه ِٓ ٠ُٛص١ِىُ اشَْٕر١َْ

ا  َّ ُْٕٙ ِِ احِدٍ  َٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِ ٠ْ َٛ لِْتََ َٚ احِدَجً فٍََٙاَ إٌِّصْفُ ۚ  َٚ ْْ وَأدَْ  إِ َٚ ا ذسََنَ ۖ  َِ هٓ شٍُصُاَ  فٍََُٙ

ِٗ اٌصٍُّسُُ ۚ  ِِّ اُٖ فلَُِِ َٛ زِشَُٗ أتََ َٚ َٚ ٌَدٌ  َٚ  ٌَُٗ ْٓ ُْ ٠ىَُ ٌَ ْْ ِ ٌدٌَ ۚ فإَ َٚ  ٌَُٗ َْ ْْ وَا ا ذسََنَ إِ هّ ِِ دُسُ  اٌسُّ

ُْ فَ  ۗ  آتاَإُوُ ٍٓ ْٚ د٠َْ ص١ِهحٍ ٠ُٛصِٟ تِٙاَ أَ َٚ ْٓ تعَْدِ  ِِ دُسُ ۚ  ِٗ اٌسُّ ِِّ جٌ فلَُِِ َٛ َْ ٌَُٗ إخِْ ْْ وَا إِ

هْ  ِ ۗ إِ َٓ اللَّه ِِ ُْ ٔفَْعًا ۚ فس٠َِعَحً  ُْ ألَْسَبُ ٌىَُ ُ َْ أ٠َُّٙ ُْ لَا ذَدْزُٚ أتََْٕاإُوُ ا َٚ ًّ َْ ع١ٍَِ َ وَا اللَّه

ا ًّ ُْ ٔصِْفُ    حَى١ِ ٌىَُ ٌدٌَ َٚ َٚ هٓ  ٌَُٙ َْ ْْ وَا ِ ٌدٌَ ۚ فإَ َٚ هٓ  ٌَُٙ ْٓ ُْ ٠ىَُ ٌَ ْْ ُْ إِ اجُىُ َٚ ا ذسََنَ أشَْ َِ

ا  هّ ِِ تعُُ  هٓ اٌسُّ ٌَُٙ َٚ  ۚ ٍٓ ْٚ د٠َْ َٓ تِٙاَ أَ ص١ِهحٍ ٠ُٛص١ِ َٚ ْٓ تعَْدِ  ِِ  ۚ َٓ ا ذسََوْ هّ ِِ تعُُ  ُُ اٌسُّ فٍَىَُ

ْْ وَا ِ ٌَدٌ ۚ فإَ َٚ  ُْ ْٓ ٌىَُ ُْ ٠ىَُ ٌَ ْْ ُْ إِ ْٓ تعَْدِ ذسََوْرُ ِِ  ۚ ُْ ا ذسََوْرُ هّ ِِ  ُٓ ُّ هٓ اٌصُّ ٌدٌَ فٍََُٙ َٚ  ُْ َْ ٌىَُ

 ْٚ ٌَُٗ أخٌَ أَ َٚ سَأجٌَ  ِْ ِٚ ا ًٌ ٠ُٛزَزُ وَلٌََحًَ أَ َْ زَجُ ْْ وَا إِ َٚ  ۗ ٍٓ ْٚ د٠َْ َْ تِٙاَ أَ ص١ِهحٍ ذُٛصُٛ َٚ

ْٓ ذََٰ  ِِ ْْ وَأُٛا أوَْصسََ  ِ دُسُ ۚ فإَ ا اٌسُّ َّ ُْٕٙ ِِ احِدٍ  َٚ  ًِّ ُْ شُسَوَاءُ فِٟ اٌصٍُّسُِ ۚ أخُْدٌ فٍَىُِ ٌهَِ فَُٙ

 ٌُ ُ ع١ٍَِ اللَّه َٚ  ۗ ِ َٓ اللَّه ِِ ص١ِهحً  َٚ   ۚ عَازٍّ ُِ ٍٓ غ١َْسَ  ْٚ د٠َْ َٰٝ تِٙاَ أَ ص١ِهحٍ ٠ُٛصَ َٚ ْٓ تعَْدِ  ِِ

 ٌُ   ح١ٍَِ

Terjemahnya:  
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“Allah mensyariatkat (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian 

warisan untuk anak-anakmu,,(yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,maka bagian dari 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak 

dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara ,maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian 

tersebut diatas) setelah  dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan 

setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu 

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah 

mengetahui,maha bijaksana. Dan bagimu suami-suami adalah  

seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,jika mereka 

tidak mempunyai anak . jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak 

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

setelah dipenuhi warisat yang mereka buat atau dan setelah dibayar 

utangnya. Pata istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak,jika kamu mempunyai 

anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah 

dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan dan tidak 

meninggalkan anak,tetapi mempunyai seorang saudra laki-laki  (seibu) 

atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang,mka mereka bersama-sama  dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya 

atau (dan setelah dibayar) utangnya dan tidak menysahkan (kepada ahli 

waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha 

penyantun
56

. 

Ayat tersebut tersebut menjelaskan tentang hak anak laki-laki dan hak 

anak permpuan berupa bagian tertentu dari warisan kedua orang tua dan 

kerabat yang diatur oleh Allah swt. yang intinya pembagian waris seorang 

anak laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 

 Prakteknya, masyarakat Desa Compang Soba dalam membagi harta 

warisan  menggunanakan sistem waris adat, dalam hal ini karena kurangnya 
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pengetahuan masyarakat tentang pembagian kewarisan secara islam. Adapun 

dalam pembagianya masyarakat Muslim Desa Compang Soba menggunakan 

tradisi yaitu Lonto Leok/Lonto Cama (Musyawarah) 

Lonto leok/lonto cama adalah suatu pemberian keputusan untuk 

meringankan beban yang terkena masalah dan harus didasari dengan 

keikhlasan. Lonto leok/lonto cama dalam pengambilan dekrit pada 

masyarakat Compang Soba merupakan salah satu bentuk kerja sama 

masyarakat atau sebagian orang  untuk menyampaikan solusi terkait  masalah 

yang ada pada golongan atau masyarakat itu sendiri. Lonto leo/lonto cama 

salah satu budaya manggarai dalam menyesaikan persoalan dengan cara 

musyawarah dan mufakat termasuk dalam pembagian hart warisan. 

Tradisi Lonto leok/ Lonto cama ini sudah sangat melekat pada 

masyarakat  Compang Soba,tradisi ini selain di gunakan dalam acara 

pernikahan,kematian penyelesaian sengketa juga digunakan dalam 

pembagian harta waris bagi masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat 

yang masih cenderung dengan dengan adat istiadat maka tradisi ini wajib 

mereka lakukan sebagai suatu keharusan yang apabila dilanggar bisa 

membawa malapeta bagi masyarakat. 

Di Desa Compang Soba terdapat istilah lebok teno wengke ose 

(patokan). Untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Ini dilakukan 

oleh anak laki-laki dan orang tua bersama tua teno dan tua golo serta kerabat 

lainnya.  

             Daerah compang soba merupakan daerah yang tanahnya masih luas 

dibandingkan penduduknya masih kurang untuk saat ini. Tetapi untuk 

kedepannya kemungkinan besar tanah semakin sempit sedangkan penduduk 

semakin meningkat. Karena pada hakekatnya tanah tidak lahir sedangkan 

manusia lahir. Orang-orang manggarai khususnya di Desa Compang Soba 

memiliki tanah yang banyak dan cukup luas saking banyaknya tanah di 

daerah ini bahkan satu orang dapat memperoleh tanah empat sampai lima 

bahkan lebih.  
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                 Kedudukan Hukum Adat tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat 

sebab anatara keduanya mempunyai hubungan timbal balik, oleh karena itu 

hukum sifatnya universal dan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dan tidak ada satupun segi kehidupan manusia daam masyarakat 

yang luput dari sentuhan hukum. Mengenai sistem kewarisan berkaitan erat 

dengan hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum adat yang 

bentuknya tidak tertulis yang didalamnya terdapat peraturan mengenai 

hubungan hukum atau kekerabatan yang terdapat didalam satu individu 

dengan individu lainnya. 

        Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  bersama bapak Syamsi 

Duru Ada beberapa alasan mengapa anak laki-laki lebih banyak 

mendapatkan harta peninggalan orang tua atau  warisan utama,yaitu sebagai 

berikut
57

: 

a. Anak laki-laki merupakan penerus marga untuk generasi berikutnya, 

karena memiliki anak laki-laki adalah suatu kebanggan dari keluarga. 

b. Anak laki-laki mempunyai tanggungjawab besar terhadap kedua 

orang tua. Misalnya pada masyarakat Compang Soba anak laki-laki 

mempunyai banyak peran seperti menjaga atau mengelola 

tanah,mengelola binatang ternak dan menafkahi kedua orang tua 

c. Anak laki-laki memiliki tanggungjawab besar untuk menafkahi  anak 

dan istrinya ketika dia sudah berkeluarga atau menikah. 

 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan 

Pada Masyarakat  Muslim Desa Compang Soba 

 Dalam hukum Islam terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu 

unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur‟an adalah sumber utama 

hukum Islam, Al-Qur‟an memuat segala bentuk aturan yang menjadi 

pedoman bagi umat manusia di seluruh tempat yang ada di dunia ini, dan 
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berlaku sepanjang zaman. Selain itu Al-qur‟an juga memiliki kandungan 

transendental yang meletakkan norma bagi pelaku keseharian manusia dan 

memberi arahan untuk kehidupan akhirat.58
 

Al-Qur‟an telah menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas 

dalam ketentuan-ketentuannya. Al-Qur‟an merupakan sumber pokok 

pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi 

pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah dan Ijtihad) harus 

diacukan kepada al-Qur‟an. Khusus kaitannya dengan Hukum kewarisan 

dalam Islam.  

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam 

al-Qur‟an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam 

dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.
59

 Walaupun dengan adanya 

al-Qur‟an dan Sunnah masih sangat diperlukan adanya ijtihad dalam 

beberapa hal karena masih sangat dibutuhkan penjelasan dan penafsiran yang 

lebih terperinci. Menurut Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada 

suatu daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan 

selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan 

yang baku.
60

  

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja, 

akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat 

yang telah ada sejak zaman dahulu. Pengertian harta warisan menurut adat 

adalah menurut pengertian umum warisan bahwa semua harta benda yang 

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah 
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terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta 

warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan 

apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang 

dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya 

kepada para ahli warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak 

berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.  

Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak 

termasuk Hukum Syara‟ (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek 

moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan. 

Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi 

sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan 

keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.  

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem 

kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai 

sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun 

demikian sistem individual, kolektif maupun mayorat dalam suatu hukum 

waris tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana 

hukum kewarisan itu berlaku. Sebab sistem kewarisan individual bukan saja 

dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam 

masyarakat yang patrilineal.  

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, 

apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. 

Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau 

kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.61 Sebagian besar masyarakat 

Indonesia dalam hal kewarisan masih berada pada garis demarkasi antara 
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hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum berlaku 

sebagaimana mestinya pada sebagian besar masyarakat yang beragama 

Islam.  

Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok-

kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang 

ada didaerahnya. Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada 

masyarakat muslim desa compang soba  tidak terlepas dari ketentuan atau 

hukum adat yang berlaku. 

Hukum adat di dalam Islam atau dalam Ushul Fiqh dikenal dengan 

sebutan Urf atau Hukum yang berdasarkan urf atau adat dapat berubah pada 

masa atau tempat tertentu. Oleh karena itu, urf terbagi atas dua macam yaitu: 

1. urf sahih, ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara‟. Maka dari itu urf yang sahih wajib 

dipelihara dalam pembentukan Hukum dan peradilan. adat/kebiasaan.  

2. urf fasid (adat kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi 

tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara‟, atau 

menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang 

wajib. Maka dari itu urf yang fasid tidak wajib diperhatikan dalam 

pembentukan Hukum dalam peradilan.
62

 

Adat atau Urf tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat 

kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, 

serta harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada 

dalam lingkungan adat itu, ataupun dikalangan sebagian besar warganya. 

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi 

para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

dalam lapangan hukum kekanyaan/harta benda saja yang dapat mewarisi. 
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Melihat konteks yang terjadi terhadap hukum waris di Indonesia 

dimana selain hukum waris islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia 

sampai saat ini masih prularistik, dan masih banyak hukum waris yang 

berlaku dimasyarakat seperti sistem hokum waris adat dimana dalam 

pembagian harta warisnya berkaitan erat dengan sistem keturunan (turun-

temurun) seperti yang terjadi dalam pembagian harta waris desa compang 

soba. 

Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: 

”Hukum Kewarisan Islam hukum yang mengatur tentang perpindahan 

hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.
63

 

Ketentuan tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam 

Indonesia, masyarakat yang daerahnya terkenal kuat Islamnya atau tidak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembagian harta waris 

menurut Islam telah diatur dalam Al-Quran dan sunah yang mana ketentuan-

ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau 

takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga harta 

pusaka atau harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang melainkan 

merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. 

Kehidupam masyarakat Desa Compang Soba, memiliki aturan 

tersendiri sesuai dengan pedoman hidup mereka sendiri. Didalamnya 

tersusun nilai yang mengatur pola kehidupan masyarakat agar tetap aman dan 

damai. Begitupun dengan aturan warisan yang dilakukan secara adat dan 

bermusyawarah. 

Sistem pembagian harta warisan Islam orang yang mendapatkan harta 

warisan itu adalah karena hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan 

persaudaraan,hubungan kekerabatan (sama-sama orang yang berhijrah pada 
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masa awal Islam), anak laki-laki dan anak perempuan. Segi pembagian dalam 

Islam sudah diatur dalam al-Qur‟an. 

Berbeda dengan segi- segi pembagian harta warisan Masyarakat 

Compang Soba yang tidak tertulis tetapi mengandalkan orang yang lebih tua 

atau tokoh adat untuk menafsirkan tata cara pembagiannya karena sistem di 

dalam masyarakat Compang Soba tidak tertulis. 

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan diantara para 

ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah 

menunjukan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi 

sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada 

anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya. 

 Terkait dalam hal ini, sistem pembagian warisan Compang Soba 

sangatlah bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan didalam Al-

Qur‟an. Masyararakat di Desa Compang Soba belum ada satupun keluarga 

yang menerapkan sistem pembagian menurut Islam, baik itu dari ahli waris, 

bagian masing-masing ahli waris, maupun waktu pelaksanaan pembagiannya, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4/33  

 ۗ ُْ ُْ ٔص١َِْثَُٙ  ُ٘ ْٛ ذُ ُْ فاََٰ أىُُ َّ َٓ عَمدََخْ ا٠َْ اٌهر٠ِْ َٚ  ۗ َْ ْٛ الْالَْسَتُ َٚ  ِْ اٌدَِٰ َٛ ٌْ ا ذسََنَ ا هّ ِِ  َٟ اٌِ َٛ َِ ٍْٕاَ  ًٍّ  جَعَ ٌىُِ َٚ

١ِْٙدً ا ءٍ شَ ْٟ ًِّ شَ ٝ وُ ٍَٰ َْ عَ َ وَا هْ اّللََّٰ  ࣖ اِ

 Terjemahnya:  

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah 

menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-

pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yeng telah bersumpah setia 

dengan mereka,maka kepada meraka bagiannya. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu.”
64
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 Ayat tersebut diatas diketahui bahwasanya untuk setiap harta 

peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang 

ditinggalkan oleh kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan juga bagi 

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka bagiannya 

sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 

Kesamaan pembagian harta waris islam dan Desa Compang Soba 

yaitu dilihat dari pembagian secara musyawarah, akan tetapi dalam Islam 

pembagian antara anak laki-laki dan perempuan sedangkan masyarakat 

Muslim Desa Compang Soba adalah antar anak laki-laki, ada pun perempuan 

mendapatkan warisan jika ahli waris hanya terdapat ahli waris perempuan 

saja.  

Dalam  Islam memiliki rukun dan syarat kewarisan islam yaitu 

sebagai berikut: 

a. Rukun waris  

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan 

bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila 

tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya untuk mewarisi itu ada tiga 

bagian yaitu: 

1.    Al- Muwarrits, (Pewaris) 

yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik yang mati hakiki 

maupun mati hukmiy suatu yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar 

beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meningalkan harta 

atau hak. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) Muwarrits 

(pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meniggal berdasarkan putusan yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (pasal 171 huruf b) Pasal 

171 b KHI 
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“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam 

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. 

2. Al-Warits(ahli waris) 

Menurut hukum Islam, waris (ahli waris) adalah orang orang yang 

berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya 

hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab 

hubungan hak perwalian dengan muwarris.65
 Orang yang hidup atau anak 

dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus 

tertentu akan terhalang.
66

 Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) 

warits (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

 Praktik yang terjadi pada masyarakat Compang Soba dalam hal 

pembagian warisan yang tidak menggunakan ketentuan agama Islam terkesan 

mendua. Disatu sisi merupakan muslim, tetapi di sisi lain tidak menjalankan 

syari‟at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peranan umat 

Islam dalam mensosialisasikan hukum kewarisan Islam. Sehingga mereka 

lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah 

daging. walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa 

apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Compang Soba adalah haram, karena 

bila kita pahami lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada 

masyarakat Compang Soba dengan cara musyawarah dan perdamaian 

tidaklah merugikan orang lain.  

 Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak 

dan 

atas saling rela para ahli waris dan anggota keluarga lainnya dalam pembagia
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nnya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan 

atas dasar ketentuan adat yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli 

waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta 

warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan 

dengan syari‟at Islam. 

 Sistem pembagian warisan yang demikian sebenarnya telah tertuang 

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa 

dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Adapun sistem 

pembagian warisan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian dalam 

Hukum Islam dikenal dengan istilah takhᾱruj. Pembagian dengan metode 

tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam 

menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar ba gian para ahli waris. 

 Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari kete

ntuanketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw. namun atas dasar kesepakatan serta 

kerelaan antara pewaris dan ahli warisnya demi kemaslahatan bersama.  

 Selain itu tujuan takhᾱruj yakni untuk mendapatkan kemaslahatan 

bersama sejalan dengan kaidah Fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila 

sesuatu perbuatan Hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah Hukum 

Allah. Hakekat dari maslahat itu sendiri ialah segala sesuatu yang 

mendatangkan keuntungan, dan menjauhkan dari bencana. Walaupun pada 

dasarnya pembagian warisan pada masyarakat Compang Soba Kecamatan 

Elar  dilakukan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam 

pembagiannya, akan tetapi konsep Takhᾱruj tidak tercermin dalam proses 

pembagian warisan masyarakat Compang Soba. 

 Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya 

diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang 

lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat dipahami 

sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak 

merelakannya. Dengan demikian batas antara memakan harta orang lain 
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secara hak dan secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila 

yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan 

terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil. 

 Pada masyarakat Compang Soba mengenal rasa saling rela dan saling 

menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan 

dengan hukum Islam kategori fikhi karena sesuai dengan tujuan 

ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan 

menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikhi bahwa 

pembagian harta warisan Compang Soba tidak bertentangan dengan 

substansi dalam syariat Islam. 

 Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kem

udharatan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, jika ahli waris 

bersepakat dengan dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah 

para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut 

terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang 

dilarang dalam al-Qur‟an. Sehingga apabila ada ahli waris yang keberatan 

dan menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik 

kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan 

hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam karena harus dengan asas 

kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahan keluarga, bahkan dapat juga 

menimbulkan distorsi atau gangguan terhadapa agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta (maqashid syar‟ah) yang justru menuai kemudharatan dalam 

keluarga dan lingkungan masyarakat. 

 Hukum adat pewarisan Compang Soba berjalan berdampingan 

dengan hukum pewarisan Islam dan telah menjadi aturan yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat. Antara hukum adat pewarisan masyarakat 

Compang Soba dengan hukum Islam, disamping terdapat aturan yang sama 

juga terdapat aturan yang berbeda. Aturan yang sama antara hukum 

kewarisan Islam pelaksanaannya saling memperkuat, akan tetapi mengenai 



58 

 

 
 

aturan yang berbeda telah menjadi hubungan timbal balik antara kedua 

hukum tersebut. 

 Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian, maka perdamaian menjadi 

suatu jalan yang sangat terpuji. Jika perselisihan adalah keburukan, 

pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya, perdamaian dan 

usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat. Meski perbedaan pendapat pada 

manusia adalah hal yang telah digariskan oleh Allâh Azza wa Jalla. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan analisis data dari judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat 

Muslim Desa Compang Soba Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai 

Timur.” Dapat di sumpulkan sebagai berikut: 

1. Penggolongan ahli waris masyarakat Compang Soba  adalah anak 

laki-laki merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka 

bagian ayah, ibu, kakek, nenek, dan keluarga lainnya untuk 

mendapatkan harta warisan menjadi terhalang sepenuhnya, yaitu 

sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. 

2. Waktu pelaksanaan pewarisan  tidaklah ditentukan setelah wafatnya p

ewaris  tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat 

pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum adat 

yang berlaku pada masyarakat Compang Soba, dimana si pewaris 

yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli 

warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan. 

3. Dalam pewarisan masyarakat Compang Soba tidak mengenal sistem 

pembagian kuantitatif seperti dalam hukum Islam, yakni 
 

 
, 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

Dalam pewarisan masyarakat Compang Soba lebih dikenal dengan 

sistem yang sifatnya kualitatif melalui pola yaitu, Orang tua 

melebihkan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki bungsu 

dengan alasan karena anak laki-laki bungsu yang akan bertanggung 

jawab terhadap kedua orang tuanya kelak. 
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B. Saran  

1. Kepada masyarakat Desa Compang Soba diharapakan untuk 

mengumpulkan semua ahli waris terlebih dahulu dan menjelaskan 

terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. sehingga 

pelaksanaan pembagian warisan secara musyawarah dapat 

dijalankan dengan baik, agar tercipta rasa keadilan dan 

kesepakatan dalam membagi harta warisan. 

2. Diharapkan kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat 

Desa Compang Soba, bersama-sama untuk mensosialisasikan 

hukum Islam. Terutama terutama dalam pembagian harta waris.  
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wawancara bersama bapak Salman Alfaris tokoh dusun Dupa Desa Compang 

Soba. 
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Wawancara bersama bapak Syamsi Duru warga Desa Compang Soba. 
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Wawancara bersama bapak abdul sase selaku tokoh masyarakat sekaligus 

tokoh agama. 
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Wawancara bersama bapak Syamsudin selaku tu‟a golo (kepala suku) di 

Dupa desa Compang soba. 
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