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ABSTRAK 

Nama  : Amiruddin 

Nim  : 80100220117 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul Disertasi : Sistem Kewarisan Masyarakata Adat Amma Toa 
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 
Perspektif Hukum Islam 
 

________________________________________________________________ 

Tesis ini mengkaji tentang Sistem kewarisan yang diterapkan pada 
masyarakat adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif 
Hukum Islam, dalam penelitian ini menguraikan latar belakang mengapa 
penelitian ini penting untuk diangkat menjadi isu sebagai obyek pelitian karena 
dalam penelitian ini sering terjadi masalah sosial yang dimasyarakat terkait 
permasalahan akibat dari pembagian warisan dengan cara turun menurun yang 
selalu dilakukan berualangkali oleh oknum tertentu pada masalah yang sama. 
Serta banyak masyarakat  mengikuti langkah tersebut dan dianggap sebagai 
penuntutan hak dan baik terhadap dirinya tetapi ada pihak lain yang merasa 
dirugikan akhirnya kadang menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan 
saling usut mengusut pada perkara yang sebenarnya telah dilakukan kesepakatan 
damai dan selesai pada masa lalu. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 
pendekatan metode kasus, karena dalam penelitian telah dianalisis bahwa 
seringnya terjadi permasalahan soal sengketa akibat dari faktor hasil perebutan 
harta warisan  terjadi disebabkan metode penerapan sistem pewarisan pada  
masyarakat adat Amma Toa memiliki metode yang bervariasi sehingga tidak 
memberikan kepuasan bagai masyarakat dan pengikutnya. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberlakuan  dan penerapan 
sistem pembagian kewarisan  pada masyarakat adat Amma toa lebih 
mengutamakan bagian dari anak perempuan daripada bagian anak laki-laki 
dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki telah diberikan akses biaya 
perkawinan yang bebannya tinggi sehingga harta dari sisa yang dipakai aanak 
laki-laki itu bila pewaris masih meninggalkan harta yang memamadai maka 
perempuan akan berhak mendapatkan yang harus sebanding yang telah dipakai 
anak laki-laki. Dan kecuali semua ahli waris adalah anak laki-laki atau anak 
perempuan maka harus harta warisan tersebut dibagi rata sampai habis. Telah 
ditemuakan pula bahwa jika sistem pewarisan diberlakukan pada masyarakat adat 
Amma toa akan menimbulkan tidak adilan karena laki-laki mendapatkn lebih 
banyak daripada anak perempuan padahal kita orang sama-sama hidup dan sama-
sama bekerja.pendapat tersebut memiliki faedah kearifan lokal dan dapat diapreasi 
pada sisi kemaslahatan masyarakat adat. Bahwa cara dan sistem tersebut tetap 
dianggap memiliki nilai dalam pandangan Islam asalkan sebelum pembagian 
dilakukan musyawarah bersama antara ahli waris untuk melahirkan kesepakatan 
bersama. 

 Implikasi penelitian ini memberikan dedikasi dan kesadaran bahwa 
penerapan pembagian harta warisan yang tidak berpedoman pada Hukum Islam 
tentang kewarisan maka tentunya tidak akan memberikan rasa kepuasan bagi 
semua pihak karena dengan al-Qur‟an dan Hadis pedoman sempurna bagi uma 
manusia. Allah akan memberikan keadilan atas manfaat turunya ilmu faraid 
kewarisan tersebut. Syariah hukum Islam tentang kewarisan pastinya kan 
memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak. 
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ABSTRACT 

Name : Amiruddin 

Nim  : 80100220117 

Concentration : Islamic Law Sharia 

Title : The Inheritance System of the Amma Toa Customary 

Community of Kajang District, Bulukumba Regency, 

in the Perspective of Islamic Law 
 

  This thesis examines the inheritance system applied to the Amma Toa 
indigenous people of Kajang District, Bulukumba Regency in the perspective of 
Islamic Law, in this study outlines the background of why research is important to 
be raised as an issue as an object of research because in this study there are often 
social problems in the community related to problems resulting from the 
distribution of inheritance by descending which is always done repeatedly by 
certain individuals on the same issue. And many people follow this step and are 
considered as prosecuting rights and good for themselves, but there are other 
parties who feel harmed, sometimes causing prolonged disputes and investigating 
each other in cases that have actually been carried out peacefully and completed in 
the past. 
  This research is a qualitative research conducted with a case method 
approach, because in the research it has been analysed that the frequent 
occurrence of problems about disputes due to factors resulting from the struggle 
for inheritance occurs because the method of applying the inheritance system in 
the Amma Toa indigenous community has a varied method so that it does not 
provide satisfaction for the community and its followers. 
  The results of this study found that the enactment and application of the 
inheritance distribution system in the Amma Toa customary society prioritises the 
share of daughters over the share of sons with the consideration that sons have 
been given access to high burden marriage costs so that the remaining property 
used by the sons if the heirs comparable to what the son has used. And unless all 
the heirs are sons or daughters, the inheritance must be divided equally until it 
runs out. It has also been found that if the inheritance system is applied to the 
Amma toa indigenous community, it will cause injustice because men get more 
than women even though we people live together and work together. 
  The implications of this research provide dedication and awareness that 
the application of the division of inheritance that is not guided by Islamic Law on 
inheritance will certainly not provide a sense of satisfaction for all parties because 
with the Qur'an and Hadith perfect guidelines for humanity. Allah will provide 
justice for the benefits of the faraid science of inheritance. Sharia Islamic law on 
inheritance will certainly provide a sense of justice for all parties. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat adat Amma Toa  berada di Desa  Tanah Towa  yang menganut 

sistem kepercayaan lokal yang disebut Patuntun  dengan pedoman ideologi  

pasang  ri kajang.   Dalam kehidupan mereka  khususnya mengenai pola interaksi 

dengan   masyarakat tinggi bahwa pentingnya mempertahankan hidup dan 

menjaga peninggalan nenek  moyang karena terdapat berkah  didalamnya 

khususnya harta yang diperoleh dari harta warisan. berangkat  kebiasaan  itu, 

maka terjadilah transaksi pembagian warisan dengan  bentuk bervariasi.  

Sistem kewarisan  ada  Kehidupan manusia dipermukaan bumi memiliki 

ragam bentuk karakter, asal usul dimana  berupa watak, pola hidup dan pola pikir 

serta ingin hidup selamanya jika dipandang pada sisi nafsu ingin bertahan hidup 

muah, ingin hidup nyaman dan enak sebagai manusia secara umum. Biasanya ada 

hal-hal terjadi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya tetapi bisa 

menghambat aktivitas sehari-hari sebagai rutinitas sosial dikehidupan sekitar. 

Untuk kepentingan dirinya mempertahankan hidup dan memikirkan eksistensinya 

dalam menghadapi tantangan masa depan. Banyak umat Islam kurang  memahami 

hukum Islam terkait ilmu warisan sehinga menimbulkan banyak masalah yang 

lahir karena tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. 

Salah satu karakter dan sifat manusia dalam memikirkan masa depannya 

ialah takut tidak akan makan dan mereka percaya bila tidak makan beberapa 

waktu lama akan mengalami kematian dan kebinasaan. Itulah salah satu 

pandangan masyarakat lebih banyak memikirkan sumber makanan dan kebutuhan 
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hidup lainnya terutama bagaimana cara mendapatkan harta warisan dari keluarga 

yang meninggal dunia. Pada masa jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan 

atas nasab dan qarâbah (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas 

kepada anak-anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela 

kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang.
1
 

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang 

mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai 

pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari 5 

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan 

antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan 

pihak ketiga
2
 Kedatangan Islam sangat dinantikan umat manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang percaya adanya pencipta kehidupan dan akan adanya kematian 

sesudah kehidupan. Islam menata hubungan antar manusia maupun kepada 

penciptanya untuk kesejahteraan seluruh manusia dan alam sekelilingnya bahkan 

setelah manusia meninggal yakni dalam menata harta benda yang 

ditinggalkannya.  

Harta benda yang ditingglakan orang yang wafat disebut istilah harta 

warisan. Sehingga harta tersebut merupakan hak dari orang yang meninggal 

tersebut, sesudah dikurangi biaya untuk pemakaman, pembayaran utang maupun 

janji.
3
 Al-Qur‟an memberikana penjelasan tentang harta warisan sebagai 

pedomanan dalam membagi harta warisan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW 

dan para umat terdahulu. Aturan tentang kewarisan harus ditata secara jelas serta 

rinci sebab permasalahan ini sangat krusial di masyarakat. Selain itu apabila tidak 

                                                           
              1. Subchan Bashori, al-Faroidh, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), h.18 

              2 Effendi Perangin, Hukum Waris ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).h. 227. 

 3. Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum 

Islam ( Jakarta: Rajawali Press:2012), h. 57 
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dijelaskan dengan rinci maka akan mudah terjadi perselisihan diantara para ahli 

waris. Maka hukum waris serta pernikahan merupakan dua hal yang dijelaskan 

sangat merinci pada al-Qur‟an. Meskipun begitu masih banyak masyarakat yang 

lebih memilih menerapkan hukum waris sesuai budaya atau tradisi semata. 

Pembagian warisan seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga, 

banyak keluarga yang memutuskan silatur rahimnya, bahkan saling membunuh 

akibat pembagian warisan sebagaimana hasil riset Miftahul menyebutkan jika 

terjadi peningkatan kasus persengketaan warisan akan tetapi tokoh adat belum 

menentukan langkah yang tepat dalam merespon hal tersebut. Akan tetapi di pulau 

Temiang justru permasalahan yang ada diselesaikan melalui jalan bermusyawarah 

sesama anggota keluarga.
4
  

Pembagian warisan dilakukan sepihak atau tanpa musyawarah Bersama 

ahli waris bisa memancing sifat kedengkin atas keserakahan dilakukan dan 

menjadi langkah awal terjadinya konflik kepentingan dalam penentuan bagian 

harta warisan yang tidak tepat berdasarkan kesepakatan serta tidak adil sehingga 

membuat beberapa orang tidak merasakan kepuasan dan rasa adil. Karena ada 

faktor lain yang menyebabkan munculnya konflik yang tidak dapat ditemukan 

akaan tetapi Kembali kepada orang yang bertikai. Sekiranya masyarakat dapat 

memahami dan menerima peraturan dalam agama dan adat istiadat yang berlaku 

dalam masyarakat yang penting memenuhi syarat adil maka barang tentu dapat 

menciptakan kedamaian dan kepuasan karena hak-hak mereka terpenuhi sehingga 

memuaskan dan menciptakan  kedamaian. 

                                                           
4.Muhammad Shofwanul  Mu‟minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian „Harta Waris‟ 

Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 3 

(2020). 
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Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah 

cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan 

sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai 

pembuat syari‟at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat 

aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) 

realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan 

fitrah manusia, 3) setalah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum 

Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan 

perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non 

muslim sekalipun.
5
 

Sebagai jenis dari hukum perdata terkecil, secara umum hukum waris 

adalah sangat erat hubungannya dalam kehidupan setiap insan terutama dalam 

hubungan kekeluargaan, karena setiap orang pasti akan mengalami kematian, 

sehingga melalui peristiwa tersebut kemudian muncul masalah pengurusan 

jenazah serta pemenuhan hak maupun kewajiban karena terjadinya kematian 

tersebut yang diatur pada hukum waris.
6
 Hal ini selaras  yang telah dikemukakan 

oleh Faiz mengenai hukum waris dikatakan bahwa kekayaan pihak yang sudah 

meninggal akan diwariskan kepada orang lain sebagai ahli warisnya.
7
 Dalam 

pemahaman Islam telah diuraikan tentang bagaimana mengalihkan harta dari 

pewaris yang sudah meninggal kepada ahli warisnya pada pemahasan bagaimana 

peralihan harta seseorang yang telah wafat terhadap keluarga yang “alfara‟id”.
8
 

                                                           
5 Achmad Musyahid. Konflik Ketegangan dalam Hukum Islam antara stabilitaas dan 

Perubahan.( Makassar: Jurnal hukum Islam Diktum,2012) h. 144. Diakses pada tanggal 18 Januari 

2023 
6 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat, 

(Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h.1. 
7 Faiz Faiz, “Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” HAKAM: Jurnal Kajian 

Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020): 122–36, 

https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156. 
8 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5 cet ke-1, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 

hlm. 531. 
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Segala harta orang yang telah wafat tidak juga secara otomatis dapat dikuasai ahli 

waris jika memiliki keluarga lebih dari seorang. Akan tetapi harus melalui proses 

perhitungan sesuai kaidah yang berlaku dan disepakati kaidah apa yang menjadi 

pedoman dalam membagi harta warian pakah sesuai kaidah agama atau sesuai 

kaidah adat istiadat yang berlaku. Diistilahkan pada ajaran Islam mengenai 

peninggalan orang meninggal dunia berbentuk benda maupun hak disebut 

“tarikah/tirkah.
9
 Mengenai kewarisan diatur di Indonesia berdasarkan pedoman 

yang ada pada berbagai buku fikih serta berlandaskan pada al-Qur‟an, Hadist Nabi 

hingga ijma. Akan tetapi dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam bahwa 

diakomodir tradisi serta tuntutan para wanita padanya.
10

 

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya, bahwa hukum kewarisan ialah 

seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang 

telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan- ketentuan 

tersebut berdasarkan pada wahyu Illahi yang terdapat dalam al-Quran dan 

penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah Arab 

disebut sebagai Faraid.
11

 Hukum kewarisan diarahkan oleh prinsip-prinsip agama 

dan keyakinan keagamaan dalam Islam. Al-Quran memberikan pedoman 

mengenai pembagian harta warisan dengan dasar yang adil dan sesuai dengan 

kehendak Allah. 

Sistem  waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh 

karena itu, al-Qur‟an memberi penjelasan terperinci mengenai cara pembagian 

harta waris sehingga menjadi adil. Pembagian untuk pihak laki-laki ataupun 

                                                           
9 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012), h. 57 

 

   10 Tafsir Ringkasan kemenag RI 
11 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam,( Jakarta: PT. 

Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4 
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perempuan sudah disebutkan jelas bagiannya seperti yang diterangkan pada 

Q.S.al-Nisa‟/4: 7. 

 

 َٚ  ََْۖ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِّ ٍْةٌ  جَايِ ٔصَِ ِْ ٌٍِشِّ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِّ ٍْةٌ  ٌٍِِّٕسَاۤءِ ٔصَِ

ظًا ْٚ فْشُ َِّ ٍْثاً  ْٚ وَصشَُ ۗ ٔصَِ ُْٕٗ اَ ِِ  ًَّ ا لَ َّّ ِِ  َْ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ 

 Terjemahan:  

“Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi waita pula hak harta ibu-bapaknya dan kerabatnya, 
baik sedikit atau banyak menurut bagian harta yang ditetapkan”

12
 

Islam menerapkan aturan kewarisan sesuai hubungan kekeluargaan. 

Sehingga pihak yang berhak mewarisi adalah orang dengan hubungan 

kekeluargaan (nasab), akibat terjadinya pernikahan sah, maupun adanya hubungan 

agama dan wala. Maka dapat dikatakan tidak semua keluarga bisa menerima 

warisan, hanya yang memiliki kedekatan nasab dengan pewaris yang akan 

memperolehnya sesuai urutan yang ditentukan.  

Kewarisan dalam persektif hukum Islam tentunya memerintahkan hamba-

Nya, agar memperoleh harta benda dengan cara yang halal lagi baik bukan dengan 

cara mengambil paksa harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan 

hukum, karena memberikan efek negatif  dalam kehidupan. Apalagi memperoleh 

harta peninggalan direbut dengan kekerasan dan intimidasi. Sebagai peringatan 

Firman Allah dalam al-Qur‟an.  Q.S.al-Nisa‟/4:29. 

 ْٓ َْ ذجَِاسَجً عَ ْٛ ْْ ذىَُ ٰٓ اَ ًِ الَِّْ ٌْثاَغِ ُْ تاِ ٍْٕىَُ ُْ تَ اٌىَُ َٛ ِْ ا اَ ْٰٓٛ ا لَْ ذأَوٍُُْ ْٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ٌْ اَ اٌَّزِ ٰٓاٌَُّٙ ذشََاضٍ ٌٰ

ا ًّ ٍْ ُْ سَحِ َْ تىُِ َ وَا
َّْ اّللّٰ ُْ ۗ اِ ْٔفسَُىُ ا اَ ْٰٓٛ لَْ ذمَْرٍُُ َٚ  ۗ ُْ ْٕىُ ِِّ. 

Terjemahnya : 

                                                           
12 Kemenag RI,Al-Qur‟an dan terjemahnya  
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
13

 

Terdapat  tiga sumber hukum waris yang digunakan, diantaranya ialah 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hukum adat serta hukum Islam. 

Ketiganya berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk dijadikan pedoman 

dalam warisan.
14

 Alasan pembagian warisan ini adalah  pertama, beragamnya 

kebudayaan Indonesia, Kedua, persoalan waris setiap agama mengikuti keyakinan 

masing-masing, ketiga, terdapatnya sistem pembagian secara kekeluargaan. 

Sehingga ketiga alasan tersebut menyebabkan sulitnya menyelaraskan peraturan 

waris Indonesia.
15

 Dari tiga kategori hukum waris  tersebut, hukumyang berlaku 

pada masyarakat adat Amma Toa ialah hukum adat yang tidak tertulis tetapi 

dengan   secara lisan yang disebut pasang ri kajang demikian juga jika dilakukan 

gelar perkara dalam menyampaikannya dan  orang mengadili pun dalam 

menanggapi  pihak yang bersengketa dilakukan dengan lisan dalam bentuk 

musyawarah keluarga atau musyawarah bersama pihak bersenggketa dan pihak 

yang diutus mengadili perkara. Vollmer berpendapat bahwa “Hukum waris adalah 

perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-

hak dan kewajiban- kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya 

(Vollmer, 1989,373)”. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan 

harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.
16

 Harta yang merupakan 

                                                           
13 Kemenag RI,Al-Qur‟an dan terjemahnya 
14 Maryati Bakhtiar, Hukum waris Islam dipandang dari perspektif Hukum berkeadilan 

Gender.Jurnal.,h.6.diiakses pada tanggal 3 Januari 2022 
15 Indah Sari,Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas 

Suryadarma.h.2.dikases pada tanggal 6 Januari 2022 

 
16 6 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta :Sinar Grafika, 2005)h. 

137 
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peninggalan orang meninggal disebut sebagai warisan.
17

 Dari pengertian ini 

penulis memberikan keterangan bahwa harta warisan sangat jelas berupa harta 

yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena telah meninggal dunia dan dalam 

kurang waktu tidak lama. Kemudian, pandangan berikutnya yaitu harta kedua 

orang tua atau sanak keluarga yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta. 

Adapun cara pembagian harta warisan pada masyarakat Amma Toa Kajang harta 

bisa dibagi jika selesai diadakan acara kematian yang disebut dangang.
18

 Dalam 

proses dangang itu membutuhkan  biaya yang tinggi yang disediakan oleh 

masing-masing oleh anak atau sanak keluarga, mereka bersaing menyiapkan 

sesuatu sesuai kemampuan dan kadang ada sanak keluarga yang meminjam pada 

orang lain karena ada keinginan tertentu terhadap orang banyak yakni mau dinilai 

bahwa mereka memang benar bersungguh-sungguh peduli pada orang yang telah 

meninggal dunia. Segala keperluan dalam proses dangag tersebut termasuk 

menyediakan makanan dan kue lokal untuk dimakan dan akan dibagikan kepada 

orang yang mengurusi kuburan selama 110 hari. Orang tersebut dinamakan 

tuparuru dengan berkeyakinan patuntun. Patuntun tersebut menjaga dan 

membesuk tempat kuburan orang baru dikuburkan untuk menuntun si mayit dan 

berkeyakinan mengetahui apa yang terjadi terhadap diri si mayit misalnya mayit 

mengalami siksaan dalam kubur atau mendapat kesenangan maka orang tuparuru 

tersebut menyampaikan kepada keluarga mayit bahwa ada yang terjadi terhadap si 

mayit dan perlu dibuatkan sesuatu agar bebas dari penderitaan di dalam kubur, hal 

tersebut senada yang disampaiakan oleh Ismail tokoh pemuda adat Kajang dan 

sebagai cucu dari pemangku adat amma Toa, bahwa orang yang mati di Amma 

Toa terdapat orang yang mengurusi mayit yan disebut pantuntun artinya 

                                                           
   17Imam Taufik. Kamus Praktis Bahasa Indonesia.(Bekasi:Ganeca,2010). h.1079.dikases 

pada tanggl 7 Januari 2022 

 18 Baco wawancara. pada tanggal 2 Juli 2021 
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menuntun si mayit  di dalam kubur dan patuntun tersebut memiliki kelebihan 

dalam dirinya daripada oran biasa dan memilki kelebihan yakni bisa mengetahui 

dan memahami kondisi mayit dalam kuburannya.
19

 

Dalam pembagian warisan masih bervariasi dan biasanya harta warisan  

dibagi aturannya tidak menentu sehingga pada kemudian hari masih biasa terjadi 

permasalahan keluarga kerena harta warisan ada yang tidak adil. dan tidak sesuai 

keadilan karena sering terjadi perselisihan antar keluarga sampai tingkat kriminal 

secara turun menurun Tetapi ada juga masyarakat yang damai dalam sekeluarga 

atas hara warisan dapat dibagi dengan bijaksana dan adil. Warisan yang paling 

menonjol pada masyarakat adat Amma Toa adalah berupa Tanah baik Tanah 

basah maupun tanah kering. Yang dimaksud tanah basah adalah lahan pertanian 

sawah sementara lahan kering adalah tanah pertanian yang biasa ditanami 

palawija dan perkebunan serta lahan untuk pemukiman.  Banyak hal yang menarik 

dibicarakan menjadi faktor penyebab terjadinya konflik atas perebutan harta 

warisan khususnnya masyarakat adat Amma Toa.  

Pada umumnya masyarakat bersifat fanatik terhadap kebiasaan mereka  

untuk mendapatkan harta warisan dari nenek moyang atau keluarga yang sangat 

lama meninggal dunia bahkan ada yang sudah garis jarak dari keturunnya diatas 

sepuluh generasinya asalkan pandai membicarakan susunan nasab mereka  

walaupun tidak ada yang memastikan kebenaran  atas pengakuan mereka .  Selain 

itu, karena dari dulu harga tanah memang memiliki nilai yang tinggi sampai 

sekarang sehingga obyek senggketa ada pada peringkat teratas daripada harta 

peninggalan lain. Pada sisi lain, adanya pendapat  dan kebiasaan yang 

pekerjaannya hanya memburuh warta peninggalan nenek moyang yang diklaim 

dan pandai membangun komunikasi terhadap pihak-pihak tertentu untuk  

                                                           
19 Ismail wawancara pada tanggal 17 Juni 2023 
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berkompromi  melakukan aksi pengusutan harta warisan meskipun sudah 

beberapa kali mendapatkan bagian dari pengelolah tanah berupa materi baik 

berbentuk uang maupun berbentuk hewan peliharaan termasuk sapi, kuda dan 

kerbau. Tetapi karena orang tersebut mampu dikuasai dalam segala bentuk siasat 

maka pada  suatu saat kemudian hari bisa dilakukan lagi pengusutan  lagi. Karena 

harta yang telah ambil masa lalu telah habis sementara tanah yang diklaim masih 

ada ditangan pengelolah maka bisa dilakukan pengusutan lagi.  

Bilamana  orang yang menjadi target adalah orang yang lemah, penakut 

dan  tidak tahu mempertahakan haknya maka boleh saja akan menyerah 

memenuhi tuntutannya. Tetapi jika orang yang mampu melawan secara hukum 

atau memilii anak yang berpendidikan maka para pemburuh harta warisan 

perlahan-lahan mundur dan berpikir untuk dilaporkan pada pihak berwajib atas 

pemerasan yang terjadi padanya. Berbagai alasan yang biasanya dkemukakan 

mereka  bahkan ada yang berani berdusta atau tidak mengakui persetujuan masa 

lalu yang dibuat pada  pemerintah setempat atau pemangku adat tertentu. Hal 

inilah biasanya mejadi penyebab terjadya konflik dimasyarakat. 

Dalam Kitab umum Hukum Perdata (KUHP) ada dua poin penting 

diperhatikan tentang harta warisan : 

Mengerti bahwa  warisan pada  Kitab Undang-Undang hukum KUHP 

Perdata. Hukum waris berdasarkan BW (Burgerlijk Wetboek) menjelaskan 

berlakunya asas disebabkan terjadinya peristiwa meninggal dunia sehingga secara 

langsung seluruh kewajiban maupun haknya beralih pada waris, mencakup 

kepemilikan harta kekayaannya. 

Pada pemikiran BW (Burgerlijk Wetboek) dikatakan bahwa ahli waris 

dalam peraturan perundangan ialah pasangan sah baik suami maupun istri, juga 
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keluarga baik sah maupun tidak akan mempunyai hak sama di hadapan hukum.  

Berdasarkan  undang-undang, ahli waris atau ahli waris abs intesto didasarkan 

pada ikatakan pertalian darah yang yng sah dan saling mewarisi.
20

Jika merujuk 

pada hal pentig  dalam KUHP tentang warisan maka  perundang-undangan 

tersebut warisan dalam adat Amma Toa memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Demikian juga warisan dalam hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Sebuah masyarakat memiliki aturan-aturan hukum yang menata, 

memberikan batasan serta perlindungan terhadap hak tiap warga dalam 

mendapatkan hubungan maupun kelangsungan hidup sesama masyarakat dengan 

didasarkan pada kehendak masing-masing individu.
21

 Hukum adat selalu 

diterapkan oleh masyarakat tradisional sebab merupakan pedoman bersama yang 

harus dipatuhi. Terdapatnya hukum tersebut terlihat dari berbagai kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat umumnya berkaitan terhadap hukum adat, sebab harus 

dipatuhi oleh seluruh orang di Desa  tersebut. Hukum adat bersifat tradisional 

karena terbentuk dari kebiasaan penduduk masyarakat di Desa  selalu dikaitkan 

dengan hukum adat karena mereka harus serta dapat berkembang sesuai hukum 

agama maupun negara.
22

 Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris 

adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan 

                                                           
 20 Wahyuni Afiah Sistem waris dalam Persfektif Islam dan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Jurnal( Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah. 2018) h.156.dikases pada 

tanggal 8 Januri 2022 

 
21 H Rachmat Syafei, “Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem 

Pemerintahan Modern,” Mimbar 4, no. XVI (2000): 289–304. 

 

 22 I Ketut Sukadana Gede Cahaya Putra Nugraha, I Made Suwitra, “Kedudukan Anak 

Sebagai Ahli Waris Yang Beralih – Alih Agama,” Jurnal Konstruksi Hukum | 1, no. 1 (2020): 227–

31. 
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kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang 

dapat di wariskan.
23

 

Masyarakat adat yang hidup di kampung halaman masih memiliki 

keterkaitan dan ketergantungan terhadap sistem hukum adat yang merupakan 

hukum tidak tertulis. Hukum adat telah menjadi habit/kebiasaan di suatu tempat 

dan dilaksankan dalam kehidupan yang berada dalam Kawasan adat sebagaimana 

di masyarakat adat Amma Toa. Masyarakat adat Amma Toa sebagai masyarakat 

yang masih menjaga adat istiadat pada masalah hukum dialaminya harus diakhiri 

dengan pengaturan yang bijak dan sesuai kebiasaan yang berlaku asalkan 

mewujudkan perdamaian dan kepuasan bagi semua yaang memiliki hak yang 

sama wajar memperoleh sesuai kadar bagian masing-masing. Pada intinya, 

pembagian warisan yang baik adalah pembagian yang sesuai kaidah warisan 

dalam agama Islam dan menghargai adat istiadat yang dapat menciptakan 

keadilan dan kesungguhan menyelesaikan suatu Masalah hukum warisan yang 

dihadapi masyarakat yang butuh bantuan dalam menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Efendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta: Rajawali Pers,1997)h.4 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas tentang : 

a. Sistem Warisan 

b. Masyarakat Adat Amma Toa 

c. Perspektif Hukum Islam  

2. Deskripsi Fokus 

a) Sistem Warisan  

Sistem warisan merupakan sistem yang menata tentang pembagian harta 

warisan diyakini pada suatu desa  tertentu berlaku secara lokal yang dilegalkan 

oleh negara baik dengan sistem berdasarkan hukum agama, adat serta perdata. Hal 

ini dilakukan untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman dan keadilan bagi 

setiap ahli waris dalam mencapai hak-hak dan memenuhi kewajibannya sebagai 

warga negara. 

 Sistem warisan adalah aturan untuk menata terkait dengan pembagian 

harta peninggalan  yang dipercaya dan masih diterapkan di Desa  tertentu serta 

diakui oleh negara secara sah, baik secara aturan agama, adat  serta perdata. Ini 

diterapkan agar dapat menciptakan keamanan, kedamaian dan keadilan bagi 

masyarakat yang memiliki hak atas harta warisan bila termasuk dirinya ahli waris. 

b) Masyarakat adat Amma Toa  

Sistem waris yang berlaku pada masyarakat adat Amma Toa menurut 

beberapa pendapat diantaranya, pertama menurut Abdul Samad DL  
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“Sistem pembagian warisan yang ada berdasarkan pasang ri kajang 

adalah bagian anak laki-laki terdapat dua bagian dan satu bagian anak 

perempuan”
24

 

  Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Sembang Pura‟ “bahwa 

bagian anak laki-laki dan perempaun mempunyai hak dan bagian yang harus 

sama.
25

  

Perilaku kehidupan masyarakat Adat Amma Toa biasa mengalami 

sengketa perebutan harta warisan antar sesama keluarga maupun masyarakat 

setempat. Hal ini biasanya membuat suasana yang tidak akur dan nyaman pada 

masyarakat. Kasus seperti ini menarik dikaji dan masih saja terjadi, pokok 

permasalahannya ialah para pegiat pemburuh harta warisan banyak tidak memiliki 

bukti kuat secara tertulis dan saksi hidup sebagai jalan terang untuk menuntut 

haknya. Tetapi yang penting bisa mengusut asal usul keturunan yang ratusan 

tahun lalu sehingga kasus ini melibatkan pemangku adat dan aparat penegak 

hukum. Jika ditinjau pada objek kasus memiliki latar belakang asal usul yang 

bervariasi. Misalnya ada harta warisan dari leluhur dan orang Tua atau sanak 

keluarga yang memiliki harta kekayaan berupa lahan atau barang berharga 

lainnya. Yang menjadi menarik dalam proses pengusutan sampai pada proses 

penyelesaian sengketa adalah banyak hal yang menarik terutama tidak ada bukti 

yang secara tertulis dan tidak ada kepastian kapan berakhirnya perkara walaupum 

sudah pernah terjadi kesepakatan pada masa lalu. 

Kebiasaan seperti ini sering terjadi lagi di kemudian hari bila yang 

menuntut ahli menangani perkara senggketa warisan. Dalam bahasa Desa  adalah 

                                                           
24 Abdul Samad DL. Wawancara pada tanggal 10 Agusustus 2022 
25 Sembang Pura wawancara pada tanggal 2 November 2022 
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patuntut manak (pencari harta warisan). Pada kasus seperti ini, jika dianalisis 

kemungkinan terjadi persekongkolan jahat, penindasan dan intimidasi terhadap 

orang yang lemah sedangkan penggarap tanah dianggap tanah turun-temurun 

(bergilir). Namun, jika digali kembali asal mula menggarap tanah tersebut, maka 

tidak mudah memilikinya kembali karena semua terjadi ada transaksi pembelian, 

ganti rugi atau penyerahan dari penggarap sebelumnya dan terjadi kesepakatan 

untuk diambil alih pada pihak pengelolah berikutnya dengan syarat memberi 

tebusan atau ganti rugi. Masalah seperti ini sering muncul meskipun era modern, 

tetapi masih banyak yang terjadi memperselisihkan masalah yang sudah selesai di 

masa lalu.  

Mengutarakan harta berupa Tanah warisan pada masyarakat Adat Amma 

Toa terdapat beberapa jenis, diantaranya: 

1. Tanah warisan kedua orang Tua yang sifatnya harta bawaan dan usaha 

bersama karena ada dalam ikatan perkawinan. 

2. Tanah warisan Leluhur/bergilir (harta Kolektif) milik bersama dan lain-lain 

Menurut pasang ri kajang, ada tiga jenis harta warisan tanah bergilir/tanah 

mana‟ pada masyarakat Amma Toa yaitu:  

a) Tanah karena berasal dari peninggalan warisan garis  keturanan dari atas 

yang sama. Tanah karena jasa membentuk sawah dari awalnya Tanah 

Kosong atau Tanah lapang yang disebut laku-laku dikelola menjadi 

bentuk sawah karena terdapat mata air. 

b) Tanah bisa dimiliki dengan diperoleh dengan cara menebus dengan 

anggaran bernilai agar memperoleh hak. Masalah harta warisan 

masyarakat adat Amma Toa terdapat beberapa jenis yaitu : 
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1) Tanah atau harta warisan lainnya  sebagai pusaka kedua orang Tua 

yang sifatnya harta bawahan dan usaha bersama karena ada ikatan 

pernikahan. 

2) Tanah warisan leluhur/bergilir (harta Kolektif) milik bersama dan 

lain-lain karena tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi karena 

banyak ahli waris sementara harta tersebut terbatas atau tidak cukup 

tetapi banyak orang mempertahankan haknya untuk memilikinya. 

Maka dibuatlah kesepakatan agar semua orang punya hak bisa 

menikmati maka harus dilakukan sistem pengolahan bergilir sewaktu-

waktu sesuai musim tanam. 

c) Hukum Islam 

QS.al-Nisa/4:7  

الَْْ  َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِّ ٍْةٌ  ٌٍِِّٕسَاۤءِ ٔصَِ َٚ  ََْۖ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِّ ٍْةٌ  جَايِ ٔصَِ ْٚ ٌٍِشِّ ُْٕٗ اَ ِِ  ًَّ ا لَ َّّ ِِ  َْ ْٛ لْشَتُ

ظًا ْٚ فْشُ َِّ ٍْثاً   وَصشَُ ۗ ٔصَِ

Terjemahnya: 

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 

menurut bagian yang telah ditetapkan.
26

 

Untuk lebih jelas, fokus dan deskripsi tesis ini bisa dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

 

 

                                                           
 26 Kemenag RI, al-Qur‟an dan terjemahnya  
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Tabel 1 Matriks Deskripsi Fokus 

Deskripsi Fokus Uraian 

Barang berharga/Tanah warisan 

kedua orang Tua 

 

Barang berharga/Tanah peninggalan 

oleh kedua orang tua, baik dari Ayah 

maupun Ibu yang ditinggalkan. Yang 

tersisa menjadi akar masalah jika 

mempunyai anak lebih dari satu orang 

maka peneliti akan menelusuri asar-asas 

sistem dalam pembagian warisan yang 

berlaku di masyarakat adat Amma Toa 

Tanah warisan Leluhur/bergilir 

 

Tanah bekas peninggalan nenek moyang 

atau leluhur selalu menjadi akar masalah 

perebutan keluarga dikemudian hari 

karena tanah diklaim mereka anggap 

memiliki hak sama, maka pada orang 

lain pun kadang ada pihak yang 

mengusut dan menggugat perkara ke 

pemerintah setempat atau dibicarakaan 

pada ranah pemangku adat  Amma Toa. 

Tanah yang dimaksud milik nenek 

moyang ditangani orang tertentu dan 

tidak bisa dibagi habis karena luasnya 

terbatas sementara orang yang merasa 

diwarisi banyak. Orang yang menguasai 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Amma Toa? 

2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap sistem kewarisan adat 

Amma Toa?     

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam pada Pembagian warisan masyarakat 

adat Amma Toa? 

tanah tersebut karena banyak faktor, 

diantaranya mereka sudah menebusnya 

dengan mematok harga tertentu dan 

menyandingkan harga hewan 

peliharaan, termasuk kerbau, sapi atau 

kuda. Cara menata tanah agar 

dipergilirkan sesuai dengan harga 

barang dipatok. Misalnya, tahun ini si A 

berhak mengelolah dan tahun depan si B 

mengerjakan selama 2 tahun, begitu 

seterusnya dan si C dapat giliran 4 tahun 

kemudian sampai kembali tanah tersebut 

dikelolah si A. Semakin banyak cabang 

keluarga semakin lama tanah tersebut 

bergilir bahkan ada yang baru dapat 

bagian lebih dari sembilan  tahun 

menunggu untuk mengelolah 1 tahun. 

Biasanya tanah yang terbanyak 

dipergilirkan adalah tanah berbentuk 

sawah.  

 

Hukum Islam 

 

 

 

 

Hukum Islam merupakan hukum yang 

dijamin kebenarannya karena terdapat 

keadilan di dalamnya yang bersumber 

pada intisari al-Qur‟an dan Hadis Nabi 

Muhammad saw serta penjelasan dari 

beberapa imam mazhab dan ulama.  
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D. Kajian Pustaka 

Ahmad Faizal Adha dalam Disertasinya “Konstruksi Sosial dalam Sistem 

hukum Kewarisan Adat Sunda” menemukan bahwa (1) Kurangnya pengetahuan 

masyarakat terkait sistem prinsip dalam Islam menyebabkan terjadi percampuran 

atau akulturasi tidak utuh karena cara penyiaran dai yang bervariasi setiap Desa . 

Akan tetapi, digunakan teori hillah oleh peneliti untuk menengahi antara 

fenomena di tengah masyarakat yang bersifat dinamis dengan kebakuan hukum 

Islam. (2) solusi untuk menuntaskan persoalan tanah warisan bermasalah 

mematuhi nasihat dan saran dari petuah adat. (3) Berkaitan dengan Tirkah, 

ditemukan beberapa desa yang menerapkan ajaran guna kaya untuk digunakan 

bersama. (4) terdapat anak angkat yang berjasa  terhadap pewaris dari pada anak 

kandung maka mempunya  hak lebih dalam mendapat pembagian warisan. (5) 

Perempuan akan memperoleh lebih banyak harta daripada laki-laki sebab rajin 

membantu pewaris semasa hidup karena hal ini ada pergeseran nilai dari 

sebelumnya di Kampung Urug.27 Pembagian warisan di Kecamatan Cempaga 

Kabupaten OKU Timur. Terdapat sistem penerusan sebagai bagian tata cara adat 

yang sudah lama berlaku, yakni membagikan seluruh harta warisan jika 

pemiliknya sudah meninggal dunia. Sejak terhapusnya kedudukan para pemangku 

adat pada pemerintahan Marga (24 Maret 1983) aturan mengenai pembagian harta 

waris sama sekali tidak berfungsi lagim padahal dulu menerapkan peraturan adat 

yang disebut Simbur Cahaya. Sehingga berangsur masyarakat Cempaga mulai 

menerapkan aturan Syariah dalam penentuan waris.
28

 

                                                           
27 Ahmda Faizal Adha, Disertasi: Konstruksi Sosial Dalam Sistem Hukum Kewarisan 

Adat Sunda (Bandung: Program Pascasarjan UIN Sunan Gunung Djati, 2019). 
28  Achmad Syarifudin Julian Harrisal Djauhary , H. KN. Sofyan Hasan, “EPERTORIUM 

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 5, no. 2 

(2016), www.notariat.fh.unsri.ac.id. 

 



29 
 

Riska “Pengaruh hukumWaris Islam Tehadap Pelaksanaan hukum Waris 

Adat Aceh” prosedur dalam membagi harta waris yang dijalankan masyarakat di 

Aceh Utara dilaksanakan dengan bermusyawarah untuk mencapai keadilan. 

Apabila  kemudian hari terjadi perselisihan atas pembagian harta waris tidak tepat 

dan ada yang dirugikan di Aceh Utara maka dapat diselesaikan dengan beberapa 

langkah sebagai berikut ini; 

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah bersama 

keluarga, kemudian langkah kedua adalah menyelesaikannya dengan dipandu 

pemimpin Desa (Gampung) sedangkan yang ketiga penyelesaiannya dengan 

persekutuan desa (Mukim). Langkah terakhir adalah menempuh pengadilan 

agama jika tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan. Terdapat pengaruh jelas 

dalam penerapan hukum waris pada penduduk Aceh Utara, bisa dilihat 

berdasarkan metode penentuan besarnya bagian untuk setiap ahli waris sesuai 

hasil bermusyawarah serta penentuannya tidak bertolak belakang terhadap aturan 

syariah. Pada pembagiannya hanya akan dilaksanakan setelah terjadinya peristiwa 

meninggal dunia pihak pewaris. Akan tetapi kebiasaan seperti selamatan masih 

tetap dilaksanakan (misalnya peringatan 40 hari atau 100 hari). Biasanya 

penduduk Aceh Utara sering membagikan harta warisan dengan berpedoman pada 

hukum adat atau musyawarah dibandingkan menempuh pengadilan agama sebab 

hal itu bisa menimbulkan perpecahan sesama saudara.
29

 

Artikel jurnal dari Suparjo Adi Suwarno berjudul Problematika Pembagian 

Harta Warisan Dalam Tradisi “Sangkolan” Pada Masyarakat Madura 

Perantauan.2021. Hasil riset ini menunjukkan jika pembagian  harta warisan ada 

                                                           
29. Riska, Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi 

Di Aceh Utara), Tesis (Medan: Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 

2016). 
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yang lebih berpihak kepada perempuan lebih banyak bagianya dari pada laki-laki 

dan ada pula bagian warisan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dengan 

cara musyawarah dan apabila ada perselisihan di kemudian hari maka bisa 

dilaporkan ke polsek setempat dan bila ada ahli waris mengambil tanah bukan 

bagiannnya maka diberikan sanksi sosial oleh masyarakat  dan tidak 

mempedulikannya.   

 Haidir Rachman dalam jurnalnya tentang “Harmonisasi Hukum Adat dan 

Hukum Islam Dalam Sistem Warisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan 

Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan 

Nasional” dalam karya itu disebutkan  bahwa Sistem hukum waris Islam juga 

terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlus sunnah wal 

jama‟ah, ajaran Syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang 

paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jama‟ah 

(mazhab Syafi‟i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan 

di antara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi‟i, di 

samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. 

Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur‟an 

secara bilateral.
30

 Pada warisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan, anak 

perempuan yang tertua adalah yang menguasai harta peninggalan, yang disebut 

dengan Tunggu tubang, yaitu anak perempuan tertua yang berkedudukan sebagai 

penerus atau bertanggung jawab terhadap orang tua, terutama bertanggung jawab 

terhadap kepengurusan harta, adik sampai ia dewasa dan berkeluarga sendiri. Jika 

tidak ada anak perempuan tertua, maka istri dari anak laki-laki tertualah yang 

menjadi ahli waris (tunggu tubang).  

                                                           
30Haidir Rachman, Jurnal HIMMAH Vol. 3 No. 1, Desember 2019 
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Sistem kewarisan yang dianut Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi 

Sumatera Selatan adalah sistem kewarisan mayorat yang menjadikan anak 

perempuan tertua sebagai ahli waris utama yakni anak tunggu tubang. Anak 

perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga 

tersebut dan secara adat langsung ditunjuk sebagai calon anak tunggu tubang yang 

kelak akan meneruskan pengurusan harta tunggu tubang dari ibunya. 

 Sesuai dengan sistem mayorat, anak perempuan tertua bukanlah pemilik 

satu-satunya dari harta peninggalan orang tua yang diwariskan kepadanya 

melainkan ia hanya bertindak sebagai orang yang menguasai dan berhak 

mengusahakan harta tersebut. Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat 

maka beralihnya harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris 

meninggal dunia. Selain hak penguasaan atas harta, anak perempuan tertua yang 

menjadi tunggu tubang juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengayomi 

adik-adiknya yang masih kecil atau belum bisa mencari uang sendiri dan 

menyelenggarakan upacara-upacara adat yang seyogianya dilakukan oleh kedua 

orangtuanya semasa mereka masih hidup. Sistem warisan tunggu tubang di 

Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih 

terjadi yang diselaraskan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hazairin mengenai teori penerimaan hukum Islam, yakni teori receptio a 

contrario yang menyebutkan bahwa hukum adat diterapkan sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum agama Islam yang dianut oleh penduduk suatu 

masyarakat adat.  

Debiana Dewi Sudradjat.dalam karyanya pada  Jurnal 2020 dengan tema 

“Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi masyarakat adat Bali”. 

Dikemukakan bahwa” adanya kepercayaan masyarakat yang sangat besar 

terhadap kekuatan isi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang notaris 
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sebaiknya dijadikan suatu katalisator bagi para notaris untuk bekerja lebih berhati-

hati dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan 

kepada para notaris” pada masyarakat adat terdapat golongan masyarakat 

patrilineal dengan sistem warisan mayorat patrilineal seperti halnya di Bali, pihak-

pihak yang dapat menjadi ahli waris adalah: 

a. Anak kandung laki-laki maupun keturunan laki-laki dari anak laki-laki 

tersebut. b. Anak perempuan yang diangkat sebagai “sentana rajeg”. 

b. Anak angkat laki-laki yang telah diangkat sesuai dengan prosedur tertentu 

yang telah ditetapkan oleh adat, yang dikenal dengan upacara peperasan. 

c. Anak angkat perempuan yang telah diangkat sesuai dengan prosedur tertentu 

yang telah ditetapkan oleh adat, yang dikenal dengan upacara peperasan dan 

diangkat sebagai “sentana rajeg”. 

d. Kemenakan laki-laki jika ternyata pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan 

tidak memiliki baik anak perempuan kandung atau anak perempuan angkat 

sah yang diangkat sebagai “sentana rajeg”, maupun anak angkat laki-laki 

yang sah. 

e. Saudara kandung laki-laki jika pewaris tidak memiliki keturunan 

sebagaimana yang disebutkan dalam point a sampai dengan e  

f. Saudara terdekat (dadia) jika tidak ditemukan lagi keturunan-keturunan 

dalam garis ke bawah dari pewaris serta tidak ditemukan saudara kandung 

pewaris. 

g. Warisan akan jatuh kepada Banjar/Desa jika ternyata sudah tidak ditemukan 

lagi ahli waris dari point a sampai dengan g.  

 

 



33 
 

Adapula Pihak-pihak yang dikecualikan dalam warisan/kehilangan hak 

warisnya menurut masyarakat adat, adalah:: 

1. Anak astra/hastra/anak bebinjat, yaitu anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak sah atau di luar perkawinan. 

2. Anak tiri. 

3. Anak yang dipecat dari posisi ahli waris karena telah melakukan 

perbuatan-perbuatan yang durhaka, seperti membunuh, mencoba 

membunuh dan perbuatan-perbuatan durhaka lainnya. 

4. Anak yang pindah agama atau pindah kewarganegaraan.  

5. Seorang anak diangkat menjadi anak angkat keluarga yang lain.
31

 

Masyarakat adat Ammatoa kemungkinan akan memandangnya melalui 

lensa kearifan lokal, nilai-nilai adat, dan tradisi yang membentuk identitas dan 

dinamika sosial mereka. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan pada masyarakat adat 

Amma Toa 

b. Untuk memaprkan gagasan dan  persepsi tokoh masyarakat terhadap 

sistem kewarisan adat Amma Toa     

b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Kewarisan dalam perspektif 

Hukum Islam 

 

                                                           

31 Debiana Dewi Sudradjat. Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi 

masyarakat adat Bali  :Universitas Katolik Parahyangan.2020 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan di bidang 

hukum kewarisan Islam dan hukum waris adat Amma Toa yang 

berlaku. 

b. Bagi umum, sebagai informasi lebih luas sehingga pengetahuan bisa 

bertambah, terutama terkait kewarisan.  

c. Bagi masyarakat, menjadi informasi yang mengandung nilai 

pengetahuan mengenai hukum adat maupun Islam berkaitan dengan 

warisan di Amma Toa. 
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BAB II 

                                  TINJAUAN TEORETIS 

F. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam 

1. Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Amma Toa 

Hukum waris adat sesungguhnya penerusan harta kekayaan dari generasi 

ke generasi untuk diambil alih atas hak kepemilikan dan penggunaannya terhadap 

ahli waris untuk manfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta 

kepentingan sosial lainnya kepada generasi keturunanya.
32

 Masyarakat adat 

Amma Toa Kecamatan Kajang termasuk sistem hukum warisnya adalah 

mengikuti Pasang (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma/ 

aturan yang datang dari Turie‟a‟ra‟na (Tuhan yang Maha Kuasa (Tuhan yang 

Maha Berkehendak atau yang Maha Kuasa) yang disampaikan melalui Ammatoa 

sebagai representasi dari Turie‟a‟ra‟na (Tuhan yang Maha Kuasa. Masyarakat 

adat menganut sistem keturunan parental atau bilateral, dimana laki-laki dan 

perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan.  

Harta warisan dikelola menurut sistem kolektif atau milik bersama tetapi 

dikerja secara bergilir sesuai musim tanam bergilir, atau harta warisan tidak 

dibagi-bagi kepada para waris tetapi secara keseluruhan dikelola secara bergilir 

untuk memperoleh dan menikmati hasilnya. Proses warisan berlangsung selama 

kedua orang tua (pewaris) masih hidup. Jika salah satu masih hidup tetapi sakit 

atau berhalangan maka waris tertua mengelola harta warisan (pola 

kolektifmayorat) untuk dinikmati hasilnya secara bersama seluruh waris. Dalam 

pembagian harta waris, masyarakat Ammatoa (Ilalang Rambang ) mengenal 

                                                           
32 E. Dewi Poespasari,  Pemahaman  Seputar  Hukum Waris Adat di Indonesia, cetakan kesatu ( Jakarta, 

Prenadamedia Group .2018) h. 16. 
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adanya pembagian warisan menurut garis keturunan. Dimana garis keturunan 

tersebut memiliki masing-masing bagian warisan yang ditinggalkan oleh 

leluhurnya, dikelola bersama-sama secara turun temurun sebagaimana yang telah 

telah terdapat dalam Pasang.  Masyarakat Ammatoa sendiri menganut sistem 

kekerabatan Parental, yang menarik garis dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah 

dan pihak ibu, sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan 

berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun 

begitu, sistem pembagian warisan masyarakat adat Amma Toa sedikit berbeda 

dari masyarakat patrineal lainnya. Dimana anak laki-laki (ahli waris) dalam 

mengelola warisan orang tuanya yaitu pertanian dan peternakan diberlakukan 

sestim kolektif bergilir (apabila anak laki-laki lebih dari satu dan tanah orangtua 

tidak cukup jika dibagi habis). Para ahli waris laki-laki diberikan kesempatan 2 

atau 4  tahun setiap orangnya untuk menggarap tanah warisan tersebut secara 

bergiliran untuk dinikmati hasilnya.  

Kewarisan ini, hanya tanah garapan pertanian, perkebunan dan hewan 

ternak yang diperbolehkan dikelola dan diwariskan kepada laki-laki. Bagi anak 

perempuan sebagai ahli waris diberlakukan sistem individual. Rumah dan segala 

isinya (emas, alat tenun, perlengkapan rumah tangga) adalah hak anak perempuan 

saja dan pembagiannya dilakukan secara merata. Di Kemudian hari, warisan 

tersebut tidak bisa diperjual belikan kepada orang lain yang bukan bagian dari 

keturunan ahli waris. “Pantarang bola bageanna buru‟nea, Ilalang  bola 

bageanna bahinea”, yang artinya : Diluar halaman rumah itu haknya laki-laki, di 

dalam rumah itu haknya perempuan”. Yang dimana, pada masyarakat Kajang, 

bagian rumah adalah hak anak perempuan. Jika dalam sebuah keluarga 

mempunyai satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, lalu orang 

tua tersebut memiliki 4 petak tanah, maka anak perempuannya (biasanya) selain 
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mendapatkan rumah, dia juga mendapatkan satu bagian tanah dari warisan 

orangtuanya. Jika dalam sebuah keluarga ada dua atau lebih anak perempuan, 

maka bungko angnguppa bola,  yang akan mendapatkan warisan rumah ataupun 

anak perempuan yang merawat orangtuanya sampai meninggal. Berdasarkan 

penyampaian  dari Pak Salam Nur 

 “Sengketa objek warisan yang paling sering dipersengketakan 
adalah tanah giliran. Tanah giliran yang dimaksud adalah tanah yang 
menjadi milik bersama diantara dua bersaudara atau lebih dengan status 
hak pakai. Hak pakai inilah yang sering dipermasalahkan, dimana 
sistemnya adalah permusim tanam”

33
   

Konteks pernyataan ini, penting untuk memahami bahwa sengketa warisan 

adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, 

dan sosial yang unik dalam setiap masyarakat. Solusi untuk mengatasi sengketa 

tersebut harus mempertimbangkan kedua aspek hukum dan nilai-nilai sosial yang 

berlaku dalam budaya yang bersangkutan. Bila  ada saudara yang melebihi waktu 

tanam yang sudah cara pembagian tersebut tentunya akan berbeda jika si pewaris 

hanya memiliki anak laki-laki/perempuan saja atau pewaris tidak memiliki 

keturunan sama sekali. Adapula  cara pembagian mengatur pergilaran kerja 

peninggalan warisan yaitu : 

1. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka pembagian warisannya dibagikan 

kepada saudara-saudara si pewaris. Jika tidak ada saudara, maka 

dikembalikan kepada orang tua pewaris. 

2. Jika dalam suatu keluarga pewaris meninggal sebelum memiliki anak, maka 

harta warisan tersebut kembali kepada orang tuanya dan saudaranya. Dalam 

hal ini baik suami/istri tidak mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan 

selama pernikahan. 

                                                           
33 Salam , wawancara pada tanggal 20 Juli 2022. 
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3. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki, maka harta 

warisan berupa emas, alat tenun, alat rumah tangga yang seharusnya 

dikuasai oleh anak perempuan, di kuasai oleh Ammatoa yang kemudian 

akan di lelang kepada keturunan yang sama untuk dijadikan sumbangan adat 

untuk kawasan adat Ammatoa. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris. 

Kemudian, bila terjadi perkara maka dilakukan langka-langkh utuk 

menyelesaaikannya yaitu pihak bersengketa dierhadapkan pada pemerintah 

tersempat mulai dari RT atau RK, tetapi bila belum menghasilak keutusanyang 

memuaskan maka pak RT/RK memberikan surat pengantar pada kepala Dusun, 

dan bila hasil perkara belum menghsilkn kesepakatan yangdisejui maka pak 

kepala Dusun memberikan surat rekomendasi kepada kepala Desa Tanah Towa 

maka perkara akan dilaksanakan seara langsung pada ruang pertemuan kantor 

Desa Tanah towa, nah bila pertemuan mengahsilakan kesepkatan dalam perkara 

itu, atau yang dituntut atau terlapor mengakui kesalaannya dan siap memberikan 

hak pelapor maka dibuatlah surat kesepakatan yang ditandatangi kedua belah 

piahk dan disksikan oleh kepala desa dan keluarga yang dipercayakan bisa 

menjadi saksi. Akan tetapi bila perkara semakin panas dan tidak dapat dilakukan 

kesepatan baik lisan maupun tulian maka pihak yan bersengketa diberikan 

pengntar pada forum pemngku adat yaitu di rumah Amma Toa selanjutkan akan 

sidang perkara pada waktu yan akan dtentukan sekaligus para pemengku adat 

diundang hadir untuk turun memproses pihak yang berseketan. Namun bila 

perkara juga belum menghasilakn kepakatan damai dan mebayar tebusan kepada 

yang melaporatau menuntut maka selanjutnyaperkara bisa disarankan untuk 

dilanjutkan pada tingkatkecamatan yang disebut Labiriyya yaitu  forum 

penyelesaian masalah yang di pimpin oleh kepala kecamatan (Camat) Kajang 

secara administratif yang juga mempunyai jabatan adat sebagai Karaeng Kajang.  
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Forum ini bisa melahirkan keputusan atas sebuah perselisihan atau sekedar 

usulan. Jika dalam forum ini sulit didapati kesimpulan/masalah tersebut tidak 

dapat diputuskan, maka wajib oleh Labiriyya mengusulkan permasalahan ini 

kembalikan pada forum amma Toa untuk dibahas di Ammatoa (A‟borong).  

Forum Ammatoa Adalah forum tertinggi yang keputusannya bersifat final. Forum 

ini dilaksanakan atas usulan labiriyya atau Gallarrang. Berbeda dengan kedua 

forum diatas yang bisa diusulkan oleh masyarakat secara langsung. 

2. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Islam  

 Hukum waris Islam telah menempatkan atauran kewarisan dan hukum 

mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam 

menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan 

seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup atau 

perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum dan 

manusia mempunyai hubungan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Hukum ada 

untuk memberikan aturan bagi manusia yang menerapkan hukum tersebut, tanpa 

adanya manusia maka hukum tersebut tidak ada fungsinya bagi kehidupan. 

Hukum Islam dan paranata sosial sebagai unsur normatif dalam penataan. 

kehidupan manusia berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber 

ajaran Islam seperti yang termaktub dalam al-Qur‟an dan hadis. Kedua sumber ini 

lalu dijadikan rujukan dalam menata hubungan antara manusia dengan makhluk 

lainnya. Hukum dideduksi secara preskriptif dari sumbernya (mashdir al-ahkam), 

sedangkan pranata diinduksi dari prepenataan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia yang spesifik. Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah nash (al-

Qur‟an dan hadits). 
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 Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam, telah diatur dalam 

ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis secara rinci di antaranya dalam firman Allah Swt 

surat an-Nisa‟ ayat 7, 11, 12 dan ayat 176.12 Adapun yang menjadi asbabul nuzul 

ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi 

dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan 

hanya anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem Keturunan yang mereka 

gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli 

waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa
34

  

 Ketentuan hukum yang diberlakukan mempunyai muatan ide yang 

terkandung di dalamnya, dengan mempertimbangkan dengan semua kepentingan 

yang ada di tengah-tengah komunitas masyarakat. Hukum yang berkembang di 

suatu masyarakat mempunyai tujuan yang akan diwujudkan. Produk hukum 

mempunyai tujuan yang hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan 

dan penegakan hukum (law enforcement). Adapun tujuan hukum yang dimaksud 

berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum 

(equality before the law), serta hukum tidak diskriminatif.
35

 Dengan dilakukannya 

penerapan dn penegakan hukum maka tentu bertujuan akan memberikan kepuasan 

dan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umat. faedah dan kemaslahatan itu, 

tetap diutamakan demi pula mencapai kesejahteraan sosial. 

 

 

 

                                                           
34 Zainal Muttaqin, “Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap 

Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha),” Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam 22, no. 2 dikses pd tnggl 18 Juni 2023, 

(2021): 183–96, http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515 
35 Anwar Hidayat dkk.Kajian perbandingan Dalam Pembagian Waris berdasarkan pada Hukum Islam dan  

Hukum Adat.jurnnal Universitas Buana Perjuangan :Karawang 2018  
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a) Landasan Normatif 

1. QS.al-Nisa/4:7  

 

ا ذشََنَ  َّّ ِِّ ٍْةٌ  ٌٍِِّٕسَاۤءِ ٔصَِ َٚ  ََْۖ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِّ ٍْةٌ  جَايِ ٔصَِ ٌٍِشِّ

ظًا ْٚ فْشُ َِّ ٍْثاً  ْٚ وَصشَُ ۗ ٔصَِ ُْٕٗ اَ ِِ  ًَّ ا لَ َّّ ِِ  َْ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ  ا

Terjemahnya:  

 “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 
menurut bagian yang telah ditetapkan”.

36
 

 Diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit mengadukan 

persoalannya kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, 

lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa 

menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya 

dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak 

yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, 

dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang 

tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang 

tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak 

mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.
37

 

 

 

 

                                                           
36 Kemenag. Al-Qur‟an dan terjemahnya 
37Kemenag. Al-Qur‟an dan terjemahnya 
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b. QS.al-Nisa/4:11 

 

ِٓ فٍََُٙ  ٍۡ قَ ٱشٕۡرََ ۡٛ َّٓ ٔسَِآٰءٗ فَ ِِٓۚ فاَِْ وُ ٍۡ ًُ حَظِّ ٱلُۡۡٔصٍََ صۡ ِِ وَشِ  َۖ ٌٍِزَّ ُۡ ذِوُ
ٌَٰ ۡٚ ًٰٓ أَ ُ فِ ُُ ٱللََّّ َّٓ شٍُصُاَ ٌُٛصٍِىُ

 ِِّ حِذٖ  َٰٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِ ٌۡ َٛ لِۡتََ َٚ  
حِذَج فٍََٙاَ ٱٌِّٕصۡفُِۚ َٰٚ ئِْ وَأدَۡ  َٚ ا ذشََنََۖ  ا ذشََنَ ئِْ َِ َّّ ِِ ذُطُ  ا ٱٌسُّ َّ ُٙ ٕۡ

جٞ  َٛ َْ ٌَُٰٗۥٓ ئخِۡ  فاَِْ وَا
ِۚ
سُُ ِٗ ٱٌصٍُّ ِِّ اُٖ فلَُِِ َٛ سِشَُٰٗۥٓ أتََ َٚ َٚ ٌذَٞ  َٚ ُۥ  ُۡ ٌىَُٓ ٌَّٗ  فاَِْ ٌَّ

ٌذَِٞۚ َٚ َْ ٌَُٗۥ  ِٗ  وَا ِِّ فلَُِِ

أتَۡ  َٚ  ُۡ ٍٓۗ ءَاتآَٰؤُوُ ٌۡ ٚۡ دَ صٍَِّحٖ ٌُٛصًِ تِٙآَٰ أَ َٚ ٓۢ تعَۡذِ  ِِ  
ذُطُِۚ ُۡ ألَۡشَبُ ٱٌسُّ ُ َْ أٌَُّٙ ُۡ لَْ ذذَۡسُٚ ٕآَٰؤُوُ

ا   ّٗ ا حَىٍِ ًّ َْ عٍٍَِ َ وَا َّْ ٱللََّّ ِۗ ئِ َٓ ٱللََّّ ِِّ ُۡ ٔفَۡعٗاِۚ فشٌَِعَحٗ   ٌىَُ

Terjemahnya: 

“Allah SWT telah memberikan kewajiban padamu mengenai pembagian 
harta waris bagi keturunanmu, dengan bagian seorang anak laki-laki setara 
terhadap dua anak perempuan yang diperoleh. Dan apabila terdapat 
beberapa anak perempuan yang dimiliki, mereka akan mendapatkan bagian 
sejumlah dua pertiga dari total harta warisan. Begitupun bagi orang tua ibu-
bapak, akan mendapatkan bagian seperenam harta warisan dari anaknya jika 
terdapat anak yang ditinggalkan. Namun jika tidak terdapat anak maka harta 
akan diwarisi oleh orang tuanya saja, dengan bagian sepertiga akan 
didapatkan ibu saja. Apabila pihak meninggal memiliki beberapa saudara, 
ibunya akan memperoleh seperenam harta. Ketentuan pembagian tersebut 
harus dilakukan setelah memenuhi pesan kematian serta pembayaran utang. 
Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah taala Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana”. 

38
 

Adapun  Asbabun Nuzul Ayat-ayat Waris dapat dikemukakan bahwa 

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat waris, di 

antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika 

istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa 

kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak 

Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. 

Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan 

Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian 

                                                           
38 Kemenag. Al-Qur‟an dan terjemahnya 
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Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka 

turunlah ayat tentang waris yaitu (al-Nisa‟: 11). 

Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri 

Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta 

peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) 

mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung 

Sa'ad. Riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa 

Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara 

perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai 

dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahhah (istri 

Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi saw., maka turunlah 

ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.
39

 

c. QS.al-Baqarah/2:180 

 َٓ ٱلۡۡلَۡشَتٍِ َٚ  ِٓ ٌۡ ٌذَِ َٰٛ
ٍۡ صٍَِّحُ ٌِ َٛ ٌۡ شًا ٱ ٍۡ خُ ئِْ ذشََنَ خَ ۡٛ َّ

ٌۡ ُُ ٱ ُۡ ئرَِا حَعَشَ أحََذَوُ ىُ ٍۡ وُرةَِ عٍََ

َٓ  تٲٌِۡ  رَّمٍِ ُّ ٌۡ عۡشُٚفَِۖ حَماًّ عٍَىَ ٱ َّ 

Terjemahnya : 

“Wajib bagi kalian jika terdapat seseorang diantara kalian yang didatangi 
maut namun terdapat kebaikan atau harta yang ditinggalkan, maupun 
adanya pesan kematian kepada keluarga maupun orang tua melalui cara 
yang benar sebagai kewajiban orang bertakwa apabila memiliki harta 
agar disishkan untuk diberikan pada orang tua maupun kerabat yang 
berhak menerimanya. Keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan 
anak-anak maka mereka itu akan kembali kepadaku."

40
 

 

 

                                                           

 
39

 Muhammad Ali Ash-Shabuni.Pembagian Waris Menurut Islam. (Jakarta: Gema Insani Press.tt.)h.13-14 

 
40 Kemenag RI, al-Qur‟an dan terjemahnya 
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b) Asas Kewarisan 

Terdapat beberapa asas dalam Islam berkaitan dengan kewarisan atau 

pengalihan harta yang disebabkan karena meninggal dunia, begitupula dengan 

cara memperolehnya, jumlah atau bagian yang diterima maupun waktu 

peralihannya. Diantara asas yang dimaksud adalah: 

1)  Asas Ketauhidan 

Asas pertama dalam kewarisan Islam adalah ketauhidan bahwa prinsip 

Ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan 

pembagian warisan dengan  sistem warisan  dalam perspektif hukum Islam, hanya 

didasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap Allah swt  dan Rasulullah saw 

maksudnya beriman  kepada ajaran-ajaran-Nya yang  terrmuat dalam al-Qur‟an 

As-Sunnah. Dengan demikian bahwa melaksanakan hukum kewarisan  

berdasarkan syariah Islam sebagai ketaatan  dan  kepatuhan  yang  mutlak  kepada 

Allah dan  Rasul-Nya. Jika tidak  didasarkan ada keimanan makan tidak seorang 

pun umat Islam yang akan menerapkan kewarisan  sesuai dengan al-Qur‟an dan 

as-Sunnah. maknanya  bahwa  kesadaran   harus hadir dari dalam diri karena  

beriman kepada Allah  dan  rasul-Nya.
41

 Sistem kewarisan dalam Islam haruss 

diyakini bahwa  satu-satunya hukum yang bissa menciptakan mewujudkan 

keadilan hanya sistem  Islam.ayat  al-Qur‟an  harus menaati yang terkandung 

didalamnya  bahwa  umat muslim harus taat pada perintah Allah dan  rasul-Nya. 

Diantaranya adalah QS.al_Nisa‟/4:59. 

 

                                                           
41.Beni Ahmad Saebani, Fiqih  Mawaris, (Banzung: Pustaka  Setia,,2019), h.19 
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ْْ ذَٕاَصَعْرُ  ِ ُِْۚ فاَ ْٕىُ ِِ شِ  ِْ اٌُٚىِ الَْْ َٚ يَ  ْٛ سُ ٍْعُٛا اٌشَّ اغَِ َٚ  َ
ٍْعُٛا اّللّٰ ا اغَِ ْٰٓٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ٌْ اَ اٌَّزِ ٰٓاٌَُّٙ ٌٰ ًْ ُْ فِ

اٌشَّ  َٚ  ِ
ُٖ اٌِىَ اّللّٰ ْٚ ءٍ فشَُدُّ ًْ ُٓ شَ احَْسَ َّٚ ٍْشٌ  خِشِۗ رٌٰهَِ خَ َِ الْْٰ ْٛ ٌٍَْ ا َٚ  ِ

َْ تاِلّلَّٰ ْٛ ُٕ ِِ ُْ ذإُْ ْٕرُ ْْ وُ يِ اِ ْٛ سُ

ٌْلًً  ِٚ
 ࣖذأَْ

Terjemahnya.  

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat)”
42

. 

2)  Asas Aljibari 

Asas Aljibari adalah perpindahan hak pewaris ke ahli waris sesuai 

kandungan isi al-Qur‟an yang menguraikan masalah pembagian harta waris sesuai 

ketetapan Allah agar dapat bermanfaat bagi ahli waris sesuai kesanggupan dan 

memperoleh hak pasti memiliki manfaat yang lebih besar jika dibandingkan 

hukum warisan harta manusia.
43

 

Terjadinya peristiwa meninggal dunia pastinya akan diiringi dengan 

pengalihan harta. Telah dijelaskan aturan mengenai hal tersebut pada Surah al-

Nisa ayat 7, dikatakan bahwa seseorang baik laki-laki atau perempuan memiliki 

hak untuk memperoleh warisan yang ditinggalkan orang tua maupun kerabat 

terdekatnya. Dalam hal ini terdapat kadar yang sudah ditentukan karena dalam 

harta tersebut ada hak ahli warisnya. Sehingga tidak perlu dilakukan perjanjian 

sebelum meninggal oleh pewaris mengenai hartanya kepada ahli warisnya. 

Masing-masing ahli waris memperoleh bagian jumlah warisan sesuai dengan 

ketentunan Allah wajib ditunaikan atas hamba-Nya.
44

 Ketentuan pembagian 

warisan atas terpenuhinya unsur al-Jibari sebagaimana dijelaskan secara rinci pada 

al-Qur‟an Surat al-Nisa ayat 11, 12, 33 dan 176.
45

 Hal ini mengandung pengertian 

                                                           
42 Kementerian Agama Ri.al-qur‟an dan Terjemanya. 
43 Zainuddin, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 121-122 
44 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h.19 

 
45 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika:2008, h. 54-55 
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bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah 

ditetapkan.. 

3) Asas Bilateral 

Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak 

kerabat, yaitu baik kerabat garis keturunan laki- laki maupun dari pihak kerabat 

garis keturunan perempuan Ahli waris bisa memperoleh bagian bila berasal dari 

keturunan dengan dua dimensi yang bisa saling mewarisi sesuai penjelasan al-

Qur‟an surah al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yakni: (1) diantara orang tua dengan 

anaknya, (2) diantara dua saudara apabila tidak terdapat anak kandung serta orang 

tua dari pewaris. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

Pertama; berkaitan dengan saling mewarisinya orang tua dengan anaknya. 

Diterangkan oleh surah al-Nisa ayat 7 mengenai hal ini bahwa anak memiliki hak 

waris atas orang tuanya. Begitupun yang dijelaskan oleh surah al-Nisa ayat 11 

terdapat hak anak perempuan untuk memperoleh warisan orang tuanya seperti 

halnya anak laki-laki namun kadarnya satu bagian perempuan setara dengan 2 

bagian laki-laki. Selain itu apabila yang meninggal anaknya, maka orang tua 

berhak juga memperoleh warisan anaknya sejumlah seperenam apabila ada anak 

yang ditinggalkan pewaris. 

Kedua; adanya sikap saling mewarisi diantara para saudara dengan syarat 

tidak ada anak maupun orang tua dari pewaris. Ketetapan mengenai hal ini 

dijelaskan oleh surah al-Nisa ayat 12, yaitu apabila seseorang meninggal serta 

memiliki saudara baik perempuan maupun laki-laki, mempunyai hak untuk 

memperoleh warisan saudaranya. Ditegaskan juga oleh surah al-Nisa ayat 176 

yaitu jika laki-laki yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, namun terdapat 

saudara perempuan kandung yang dimilikinya, otomatis penerima warisannya 

adalah saudara tersebut. Begitupun apabila saudaranya laki-laki maka dialah yang 
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memiliki hak atas harta warisan saudaranya tersebut. Selain ayat-ayat al-Qur‟an 

yang menjadi dsar sistem kewarisan dalam islam maka terdapat hadis Rasulullah 

saw untuk memberikan pegasan kepada umatnya agar hl tersebut perlu ditegakkan 

gna melindungi hak-hak pewaris. Seperti dalam hadis ini Rasulullah saw bersabda 

Rasul Saw yang menerangkan mengenai kewarisan dalam Islam diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

ِٓ اتٓ عثاط )سظً اللّ عٕٗ(. سعٍذ: لاي إٌثً صٍى اللّ عٍٍٗ ٚسٍُ: "أعػ "

ٔصٍة اٌٍّشاز ٌٍخثشاء )اٌّسرحمٍٓ( ، شُ ئرا واْ ٕ٘ان تالً ، شُ لۡلشب لشٌة روش". 

 )اٌّٛاسد اٌثششٌح. اٌثخاسي ِٚسٍُ(

Artinya : 

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Rasulullah Saw, bersabda: “berikan bagian 

waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada 

sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki.” (HR. Bukhari 

dan Muslim)”.
46

 

4) Asas Porsonali atau indivual  

Asas Individual yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada 

masing-masing individu. Misi dibentuknya hukum Islam diantaranya ialah dalam 

rangka memberikan keadilan bagi semua umat manusia, begitupun dalam 

kaitannya dengan harta peninggalan. Selain memberikan nilai privasi dalam harta 

yang dimiliki, juga dijamin adanya keadilan bagi ahli waris terhadap harta yang 

ditinggalkan pewarisnya. 

 

                                                           
46 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, jld. XII , terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h.76. 
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Asas sebab adanya kematian; Bertolak belakang dengan ketetapan hukum 

perdata maupun adat mengenai kewarisan yang menetapkan bahwa pesan 

kematian merupakan diantara sebab terbentuknya pengalihan harta waris, namun 

dalam hukum Islam syaratnya adalah pewaris telah meninggal dunia terlebih 

dahulu. Karena kematian tersebut menjadi sebab beralihnya harta sebab hak 

seseorang atas hartanya menjadi hilang terkecuali sejumlah sepertiga dari 

keseluruhan harta miliknya yang bisa dihibahkan kepada orang yang diinginkan, 

apabila dia memberikan pesan sebelum pewaris tersebut meninggal. Sesuai 

penjelasan dalam hadist nabi, dikatakan pesan kematian kepada ahli waris tidak 

akan berlaku, dari ketentuan tersebut menandakan peralihan serta pemberian harta 

orang yang masih hidup tidak merupakan cakupan pembahasan hukum waris. 

Sebab pemberian harta maupun pengalihannya yang terjadi ketika masih hidup 

disebut sebagai hibah atau hadiah.
47

 

5) Asas Musyawarah  

Ulama Hanafiyah menanggap takhāruj sebagai bentuk jual beli yakni jual 

beli barang peninggalan. Sehingga menjadikann hal tersebut tidak berlawanan 

dengan azas waris dalam Islam. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembagian warisan 

dengan cara takhāruj merupakan cara yang digunakan ahli waris dalam membagi 

harta peninggalan dengan menjadikan musyawarah sebagai azasnya. Ahli warislah 

pemilik peran dalam menentukan tatacara pembagian serta jumlah bagian warisan 

yang akan diterima setiap ahli waris. para ulama‟ membenarkan cara takhāruj 

dengan dasar bahwa pelaksanaan takhāruj atas dasar keridloan dan kesepakatan 

semua pihak yang memiliki menerima bagian waris. Para ahli warislah yang 

memiliki hak pada harta warisan, sehingga boleh bertindak atas hak miliknya 

                                                           
47Maimun Nawawi,,Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Radja,  2016). 39-49 
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sesuai dengan kemauannya sendiri. Ahmad Rofiq, cara damai dengan takhāruj 

sesuai dengan ungkapan Hibah memiliki 4 rukun, yaitu Wahibun (pemberi hibah), 

Mauhubun lahu (penerima hibah), Mauhubun (barang yang dihibahkan) dan 

Shighat (ijab dan qabul). Rukun hibah mensyaratkan juga bagi kedua orang yang 

berakad harus sudah baligh (dewasa), berakal dan sudah cakap dalam 

melaksanakan hukum, setidaknya berumur minimal 21 tahun. Barang yang 

dihibahkan harus benar- benar milik sipemberi hibah.   Muhammad Salam 

Madkur, bahwa Umar Bin Khattab memberi nasehat kepada para sahabat agar 

memilih cara damai diantara pihak yang bersengketa. Umar ra berkata: 

“perdamaian boleh dilaksanakan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian 

untuk yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Bahkan 

shahabat Umar memberi perintah: “kembalikanlah penyelesaian perselisihan 

diantara saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena 

sesungguhnya penyelesaian di pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”
48

 

kemudian, terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam 

menentukan pembagian waris, yaitu dari Ibn „Abbas bahwa salah seorang janda 

Abdu al-Rahman Ibn „Auf yang bernama Tumadhir melakukan perdamaian dan 

persetujuan dengan tiga wanita janda yang lain untuk tidak menerima warisan dari 

suami mereka dengan meminta ganti pada ahli waris yang lain dengan uang 

senilai tiga puluh dirham
49

.Metode peralihan harta warisan, dalam peralihan harta 

sistem takharuj, para ahli waris lebih mendahulukan musyawarah dan 

kesepakatan bersama daripada melakukan pembagian dengan ketentuan yang 

telah ditentukan dalam KHI 

 

                                                           
48 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gama Media, 2000) h.15. 

49 Muhamad Yusuf Musa, Al-Tirkah wa al-Mirats (Kairo: Dar al-Ma‟arif. t.th) hl. 375. 
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3. Syarat dan Rukun Kewarisan 

Syarat secara terminologi para fukaha sebagaiamana dikemukakan oleh 

Muhammad al-Khudhuri Bek. adalah  sesuatu yang ketiadakannya mengharuskn 

atau mengakibatkan tidak adanya hukum itu sendiri, yang demikian itu terjadi 

karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum 

atau sebab hukum.
50

 Jikan syarat dan rukun waris tidak terpenuhi maka sistem 

kewarisan tidak akan terjadi dilakukan, oleh kareana itu, secara umum syarat-

syarat waris ada tiga yaitu untuk mendapatkan warisan, yaitu: 

a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. 

  Pewaris  sudah dipastikan meninggaldunia baik meninggal (mati) hakiki, 

yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, 

bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian 

seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah 

meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan 

hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,  

b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia 

Ahli waris harus dipastikan bahwa ia masih hdup dan pewaris pula sudah 

dipastiakn meninggal dunia atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup 

pada saat pewaris meninggal. Akan tetapi pewaris masih hidup dan ahli waris 

lebih dahulu meninggal dunia maka tidak ada transaksi pembagian warisan atau 

jika kedua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal 

bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di 

                                                           
50 Muhammad Amin Sumi, Hukum keluarga Islam di Dunia islam,(Jakarta, Raja Grafindo Persada,2004),h 95. 
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antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal 

dalam suatu kecelakan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya. 

c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris 

Benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. 

Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di 

pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab 

kewarisan.
51

 

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris yang dimaksud dengan 

meninggalya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa 

seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian 

dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak 

diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang 

keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya 

sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena 

bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu 

untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat 

diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.selain itu dapat 

diperjelas bahwa sistem warisan dapat dilakukan bila pewaris dinyatakan resmi 

meningal dunia. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaiamana 

punkeadaannya, manusia masih hidup tetap dinggap mampu untuk mengendalikan 

seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapatt diganggu gugt oleh siapa 

pun, kecuali setelah meninggal dunia,..Itu berarti bahwa, jika seseorang 

memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup,itu bukan waris 

melainkan pemberian.  

                                                           
51 Ahmad Azhar Basyir,Hukum Waris islam,(Yogyakarta, UII press,2001), h.20 
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 Kematian muawarists, menurut ulama, dibedakan ke dalam tia macam, 

yaitu:   

a. Mati haqiqi,(sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra. 

b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebebkan 

adanya utusan hakim, baik oang tuanya, masih hidup maupun sudah mati. 

c. Mati takqdiry ( menrut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pad a 

dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
52

 

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris maksudnya, pemindahan 

hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-

benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk 

mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak 

saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang 

berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara 

mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. 

Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama 

meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. 

Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling 

mewarisi. 

Syarat Ketiga: Diketahuinya posisi para ahli waris  Dalam hal ini posisi 

para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, 

dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang 

harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris 

perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. 

Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara 
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sang pewaris. Akan tetapi. harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, 

saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum 

bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang 

karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), 

serta ada yang tidak terhalang.  Dengan demikian, Syarat dan rukun kewarisan 

sesuatu yang sangat penting agar pewaris dan ahli waris bagian dari persoalan 

memiliki peran penting dalam menetukan terjadinya peralihan pemidahan status 

kepemilikan harta benda pewaris karena ahli waris memenuhi syarat mendapatkan 

hak dari pewaris sebagaimana ketentuan dalam syariah Islam dan hukum adat 

istiadat yang berlaku, apabila tidak terpenuhi rukun waris, menyebabkan tidak 

sahnya perkara ini. diantara rukum tersebut adalah adanya harta yang diwarisi, 

adanya pewaris serta ahli waris yang berhak.  

Berdasarkan uraian di atas menyoroti kejelasan dan persyaratan yang 

diperlukan dalam proses pembagian warisan. Kriteria-kriteria ini memastikan 

bahwa hukum waris dijalankan dengan adil, sesuai dengan hukum dan norma 

yang berlaku. Poin-poin ini juga menggarisbawahi pentingnya proses hukum yang 

akurat dan terpercaya dalam menentukan hak-hak waris, terutama dalam situasi 

yang kompleks seperti hilangnya seseorang atau kematian bersama dalam situasi 

yang sulit diidentifikasi. 

Secara umum pula rukun waris ada tiga yaitu ;  

a) Pewaris,  

  Pewaris yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak 

untuk mewarisi harta peninggalannya. Pewaris (pihak yang mewarisi), merupakan 

orang yang sudah meninggal sehingga otomatis akan mewariskan hartanya kepada 

ahli waris, baik berdasarkan sebab hakiki maupun keputusan hakim.   
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b) Ahli Waris 

Ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris 

dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. orang yang memiliki 

hubungan kekerabatan yang baik karena hubungan darah, perkawinan dan memerdekakan budak.  

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS.al-Anfal /8:75. 

 

 ُْۗ ْٕىُ ذذذذذذذ ِِ   ِذذذذذذذهَ 
ٌٰۤ ُْ فاَُٚ عَىُذذذذذذ َِ ا  ْٚ جَا٘ذَذذذذذذذُ َٚ ا  ْٚ ٘ذَذذذذذذاجَشُ َٚ  تعَْذذذذذذذُ 

ْۢٓ ذذذذذذذ ِِ ا  ْٛ ٕذُذذذذذذ َِ َٓ اٰ ٌْ اٌَّذذذذذذزِ َٚ

 ِ
ًْ وِرٰذذذذذذذةِ اّللّٰ ذذذذذذذى تذِذذذذذذثعَْطٍ فذِذذذذذذ ٌٰ ْٚ ُْ اَ َِ تعَْعُذذذذذذذُٙ اٌُٚذُذذذذذذٛا الْْسَْحَذذذذذذذا َٚ ًِّ َ تىُِذذذذذذذ َّْ اّللّٰ  اِۗ

 ٌُ ٍْ ءٍ عٍَِ ًْ  ࣖشَ

 

Terjemahnya:  

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk 
(golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi 
sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

53
. 

Inti sari dari makna tentang pewaris dan ahli waris karena faktor nasab 

yakni hubungan darah maka itu lebih berhak menerima harta warisan dan 

menguasainya untuk dimanfaatkan dalam kelangsungan hidupnya. Bila ada pihak 

lain akan menarik daan merasa berhak menerima haarta waisan tesebut maka 

tidak termasuk dalam golongan yang memenuhi syarat. Selanjutnya dalam 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada 

saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum menjadi ahli waris.  Dari 

keterangan yang ada, maka seseorang berhak menjadi ahli waris ketika ia masih 

hidup sewaktu pewaris meninggal. 
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c)  Memiliki  kekerabatan 

  Kekeratan atau kedekatan dengan ahli waris Para ulama sepakat, bahwa 

ada tiga alasan mengapa waris diwariskan yaitu: rahim, nikah dan wala.   Dengan 

uraian sebagai berikut:  

 

1) Hubungan  rahim  

  Hubungan Rahim (garis keturunan yang benar) adalah hubungan 

kekerabatan yang merupakan dasar terkuat dalam warisan turun-temurun, firman 

Allah SWT: 

 

 َِ اٌُُٚٛا الْْسَْحَا َٚ  ُْۗ ىُ ْٕ ِِ   ِهَ 
ٌٰۤ ُْ فاَُٚ عَىُ َِ ا  ْٚ جَا٘ذَُ َٚ ا  ْٚ ٘اَجَشُ َٚ  تعَْذُ 

ْۢٓ ِِ ا  ْٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ٌْ اٌَّزِ َٚ

ٌُ تعَْ  ٍْ ءٍ عٍَِ ًْ ًِّ شَ َ تىُِ
َّْ اّللّٰ ِ اِۗ

ًْ وِرٰةِ اّللّٰ ى تثِعَْطٍ فِ ٌٰ ْٚ ُْ اَ  ࣖعُُٙ

Terjemahnya : 

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, 
maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai 
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain 
menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 
(QS: al-Anfal/8:75)”.
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Pada dasarnya hubungan ini digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:  

a. "Furu" adalah anak keturunan (cabang) dari orang mati  

b. "Ushul", yaitu nenek moyang (leluhur) yang menyebabkan adanya orang mati 

itu  

c. "Hawasyi", keluarga yang berhubungan dengan almarhum melalui garis 

menyamping seperti saudara. 
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2)  Hubungan Perkawinan 

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "perkawinan sah jika 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Yang berbunyi "perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya 

itu". Dari adanya perkawinan menyebabkan terjadinya hukum saling mewarisi 

antara suami dan isteri selama suami atau isteri yang wafat, ikatan perkawinannya 

masih utuh. 

3) Hubungan Wala  

Hubungan wala adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah 

memerdekakan budaknya, dalam hal ini para ulama sepakat "apabila seseorang 

memerdekakan budak dari dirinya atau karena dirinya maka hak wala'nya 

dipegang tetap oleh tuan yang memerdekakan itu".Dasar yang dijadikan landasan 

dalam penetapan hubungan wala sebagai salah satu sebab kewarisan adalah 

firman Allah swt. ( QS.al-Nisa‟:4/33): 

 ُْ أىُُ َّ ٌْ َٓ عَمذََخْ اَ ٌْ اٌَّزِ َٚ  ۗ َْ ْٛ الْْلَْشَتُ َٚ  ِْ اٌذِٰ َٛ ٌْ ا ذشََنَ ا َّّ ِِ  ًَ اٌِ َٛ َِ ٍْٕاَ  ًٍّ جَعَ ٌىُِ َٚ

ٍْذًا  ِٙ ءٍ شَ ًْ ًِّ شَ ى وُ ٍٰ َْ عَ َ وَا
َّْ اّللّٰ ُْ ۗ اِ ٍْثَُٙ ُْ ٔصَِ ُ٘ ْٛ  ࣖفاَٰذُ

Terjemahnya : 

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli 
waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib 
kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 
berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu.”
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Adapun faktor ahli waris terhalang menerima warisan dari pewaris sebab 

syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris,Penghalang dalam 

kewarisan yaitu: 
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1. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah 

hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas 

harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim. 

 

اٌٍَّفْظُ ٌٍِحٍَْىَ  َٚ  َُ ٍِ٘ ُٓ ئتِْشَا ئسِْحَكُ تْ َٚ ٍْثحََ  ُٓ أتًَِ شَ أتَُٛ تىَْشِ تْ َٚ ُٓ ٌحٍَْىَ  شَٕاَ ٌحٍَْىَ تْ حَذَّ

ِٓ لاَيَ ٌحٍَْىَ أَ  ًِّ تْ ْٓ عٍَِ ْ٘شِيِّ عَ ْٓ اٌضُّ ٍْٕحََ عَ ُٓ عٍَُ شَٕاَ اتْ ِْ حَذَّ خَشَا َْ خْثشََٔاَ ٚ لاَيَ ا

 َُ سٍََّ َٚ  ِٗ ٍْ ُ عٍََ ًَّ صٍََّى اللَّّ َّْ إٌَّثِ ٌْذٍأَ ِٓ صَ حَ تْ َِ ْٓ أسَُا َْ عَ ا َّ ِٓ عُصْ شِٚ تْ ّْ ْٓ عَ ٍٓ عَ ٍْ حُسَ

لَْ ٌَ  َٚ ٌْىَافشَِ  ُُ ا سٍِْ ُّ ٌْ  شِزُ لاَيَ لَْ ٌشَِزُ ا

 َُ سٍِْ ُّ ٌْ ٌْىَافشُِ ا  ا

Artinya.  

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin 
Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya 
berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua 
mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az 
Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang Muslim 
tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat 
mewarisi dari orang Muslim."

56
 

2. Pembunuhan.  

  Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas 

peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah 

membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara 

pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah: 1) pembunuhan 

karena khilaf, 2) pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, 3) pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan 4) 

pembunuhan karena „uzur untuk membela diri. h) adalah untuk melindunggi jiwa 

manusia. Dengan jalan ditetapkannya larangan untuk membunuh. Karenanya 

                                                           
56 Zainuddin MZ. Muttafaq a‟la.ih( Sidoarjo : Turaths Nabawi Press.2022) 

 

 



58 
 

pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau dalam istilah disebut dengan 

maksiat. Sedangkan hak kewarisa merupakan suatu nikmat, maka suatu maksiat 

tidak bisa dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
57

 

4. Harta Warisan 

Harta  adalah  segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan 

pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Harta yang diwarisi, 

merupakan barang berharga yang ditinggalkan pihak meninggal dunia untuk 

diberikan pada ahli warisnya sesudah dikurangi biaya pemakaman, pembayaran 

utang, janji maupun zakat. Nama lain harta ini adalah irs, tirkah, maupun turas.  

Ahli waris (yang mewarisi), merupakan orang yang akan mendapatkan harta 

warisan karena sebab adanya nasab maupun perkawinan yang terjadi.
58

 

Berdasarkan hukum, pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan 

pewaris akan dilaksanakan ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana 

diterangkan dengan jelas pada buku Fiqih terjemahan berjudul Fiqh Islam wa 

Adillatuhu jilid 10 yang ditulis Prof. Wahbah Az-Zuhailih  dikatakan bahwa 

meninggal dunia adalah syarat dan rukun terjadinya warisan.
59

Harta sebagai unsur 

yang terpenting dalam warisan, sebab meskipun sudah terdapat pewaris dan ahli 

waris sebagai unsur yang disyaratkan, akan tetapi apabila tidak terdapat unsur 

harta, kewarisan tidak akan bisa terbentuk sebab tidak ada yang diwarisi. 

Diartikan harta warisan adalah benda berharga yang pewaris tinggalkan untuk 

dialihkan pada ahli warisnya. sejalan dengan penjelasan Zuhaili, penjelasan 

mengenai harta yang juga diistilahkan dengan Irthu atau Mirath adalah hak 
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pewaris untuk diwariskan pada keturunan atau kerabatnya yang berhak.
60

 Dalam  

kompilasi hukum   Islam disebutkan beberapa poin penting yaaitu; 

1. Hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta  

peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli 

waris dan  berapa bagiannya masing-masing. 

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meningalnya atau dinyatakan  

meninnggal  berdasarkan pengadilan  Agama Islam,  meninggalkan ahli 

waris  dan harta peninggalan. 

3. Ahli waris adalah orang yang pada saat  meninggal dunia  memiliki 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli  waris,beragama 

Islam dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

4. Harta peningalan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris baik  

berupa benda miliknya mupun hak-haknya. 

5. Harta waris adalah harta bawaan  ditambah  harta bagian bersama  setelah 

digunakan untuk  keperluan pewaris selama sakit  sampai  meninggalnya 

biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk  

kerabat. 

6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris  kepada orang lain atau 

lembaga yang akan  berlaku setalah pewaris  meninggal dunia. 

7. Hibah  adalah pemberian suatu benda  secara   suka rela dan tanpa imbalan 

dari seseorong kepada orag lain. 

8. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan. 

 M. Ilyas maksud dari faraid islah ini adalah: Pertama-tama yang dilakukan 

adalah pembagian harta warisan menurut faraid atau hukum waris Islam. Setelah 

itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau islah. Awalnya, 
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ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya 

berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian 

warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. 

Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan 

diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan 

bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya
61

 oleh karena itu, 

dalam pembagian haarta warisan harus cermat dengan memperhatikan semua ahli 

waris dipastikan menyetujui tentang waktu dan pelaksanaan pembagian warisan 

dengan terlebih dahulu memperhatikan dan memastikan aaakah pewaaris tidak 

memiliki utang ketika masa hidup. Lalu dihitung berapa besaran harta warisan 

yang ditinggalkan lalu dibagi sesuai hak masing-masing. 

5. Pewaris dan Ahli waris 

 Terdapat istilah mawali atau pengganti ahli waris, adalah orang yang 

mendapatkan bagian harta dimana awalnya harta tersebut diperoleh orang yang 

digantikan, akan tetapi orang tersebut meninggal dunia sebelum terjadinya 

pembagian harta waris, atau meninggal mendahului pewarisnya.
62

 Ketetapan 

mengenai warisan ini merupakan cerminan dari adanya pengakuan atas harta 

milik pribadi seseorang baik harta bergerak ataupun tidak sebab secara langsung 

diakui terjadinya perpindahan kepemilikan kepada ahli waris dari pihak pewaris 

sebab meninggal dunia.
63

 Maka beberapa pengistilahan yang ada pada fikih 

mawaris, antara lain: 
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a) Waris merupakan seseorang sebagai ahli waris sehingga memiliki hak 

terhadap 

b) warisan. Munculnya hak tersebut bisa diakibatkan hubungan darah 

maupun sebab perkawinan. Namun terdapat pula ahli waris dengan nasab 

dekat namun tidak memiliki hak memperoleh warisan atau disebut sebagai 

zawu al-arham. Aturan yang berkaitan dengan pemindahan hak harta 

pihak meninggal dunia kepada ahli waris disebut juga dengan waris. 

Selain itu Solomo menjelaskan waris sebagai faraidh, yakni pembagian 

harta kepada yang berhak dari segi Islam.
64

 

c) Muwaris, ialah pihak yang mewarisi harta pewaris yang meninggal, baik 

meninggalnya secara hakiki ataupun dengan putusan dari pengadilan, 

misalnya karena orang tersebut hilang dan tidak diketahui kabarnya, 

d) Al-irs, ialah harta benda sebagai warisan yang siap untuk dibagikan pada 

ahli waris sesudah dikurangi biaya pemakaman, utang, maupun janji 

pewaris,  

e) Warasah, yakni harta yang sudah didapatkan ahli waris dari pewarisnya,  

f) Tirkah, yakni seluruh harta yang ditinggalkan sebelum dikurangi biaya 

pemakaman, pembayaran utang maupun pelaksanaan janji yang dilakukan 

pihak meninggal dunia tersebut saat masih hidup dahulu.
65

 

6. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya  

Ahli waris itu ada tiga macam, yaitu zawil furudh, zawil arham dan 

ashabah, berikut uraiannya:  
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1. Zawil furudh adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur‟an, as-

Sunnah dan ijma‟ untuk memperoleh bagian tertentu dalam pembagian 

harta warisan. Mereka berjumlah 12 golongan terdiri dari: 

a) Empat golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara laki-

laki seibu. 

b) Delapan golongan perempuan yaitu istri, anak perempuan, saudara 

perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara 

perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek 

(baik dari pihak ibu maupun pihak ayah).  

2. Zawil arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan 

tetapi tidak mendapatkan hak warisan. Kebanyakan mereka dari jalur garis 

keturunan perempuan. 

3. Ashabah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah 

dibagikan kepada ahli waris lainnya dari kategori zawil furudh
66

. 

Ashabahah terdiri atas ”Asabahah Nasabiayah(Karena nasab) dan 

Asabahahah Sababiyah (sebab), jenis asabahah yang kedua ini, 

disebebkan memerdekan budak. Oleh sebab itu, seorang tuan(pemilkbudk) 

dapat menjdi ahli waris bekas budak yang dimemerdekakannya jika budak 

it tidak emmpunyai eurunan. Adapun Ashabahah nasbiayh terbagi atas tiga 

yaitu  1) asabahah bin nafsi (nasabnya tidak bercampur untuk wanita), 2) 

ashbahah bil ghair ( menjadi asabahah karena yang lain), dan asabah ma 

al‟al ghair 9 menjadi ‟ashabah bersama-sama dengan yang lain).
67
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Ashahabah adalah  keluarga laki-laki dari pihak ayah yang disadur dalam 

bahasa Arab. Disebut Ashahabah karena saling membantu dan saling melindungi 

diantara mereka. Menurut fukaha asahahabah adalah ahli waris yang tidak 

disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam al-Qur‟an dan Assunnah. 

Misalnya, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara kandung laki-laki 

dan saudara kandung seayah dan paman saudara kandung ayah. Kekerabatan 

mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.
68

 Hal ini 

menggambarkan makna, konsep, dan signifikansi Ashahabah dalam konteks 

hukum waris Islam serta menekankan pentingnya hubungan kekerabatan melalui 

pihak ayah dalam penentuan hak waris.  

Uraian di atas menggambarkan bagaimana hukum waris Islam mengatur 

pembagian harta berdasarkan hubungan kekerabatan dan status hukum para ahli 

waris. Konsep-konsep ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan peran keluarga 

dalam distribusi harta warisan. 

7. Penghalang (al-Hijab) Menjadi Ahli Waris 

Menjadi ahli waris tidak mutlak bila memiliki hubungan nasab atau 

perkawinan dikatakan pastiakan mendapat warisan dari ahli waris akan tetapi 

boleh saja tidak jadi menjad ahli waris dan tidak berhak menrima warisan dari 

pewaris karena ada faktor penghalang yang menyebabkan hilangnya hak sebagai 

ahli waris baik disengaja ataupun tidak akan tetapi sudah menjadi hukum yang 

valid untuk ditegakkan. Diantara faktor penghalang ahli waris untuk menerima 

warisan tersebut di dalam Kitab hukum Pidana  disebutkan bahwa Seseorang 

dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari warisan (Pasal 912 

KUHP), adalah : 
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1) Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi 

ada keputusan hakim yang menghukumnya;  

2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah 

si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih; 

3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si 

yang meninggal itu. 

 

8.  Wasiat 

Wasiat merupakan salah satu bentuk amanah yang disampaikan oleh 

pewaris ketika masih hidup yang berpesan kepada ahli waris  nantinya harta benda 

yang menjadi peninggalan diperuntukkan kepada ahli waris yang ditunjuk, baik 

dalam bentuk lisan maupun berbentuk tulisan tanpa ada unsur paksaan dari pihak 

tertentu. Wasiat adalah pemberian hak miliki secara suka rela yang dilaksanakan 

setelah pemberinya meninggal dunia.
69

  Menurut isinya, maka ada dua jenis surat 

wasiat
70

  yaitu  : 

1) Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan 

waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan 

kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian  

(setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal duni . 

Orang- orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada 

adalah waris. 

2) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat). Hibah wasiat adalah suatu 

penetapan yang khusus di dalam suatu testamen dengan mana yang 

mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:  
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a. Beberapa barang tertentu. 

b. Barang-barang dari satu jenis tertentu. 

c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya. 

Adapun dasar perintah wasiat terdapat dalam perintah Allah pada QS. 

Al-Baqarah/2:180. 

 َٓ ٍْ الْْلَْشَتِ َٚ  ِٓ ٌْ اٌذَِ َٛ ٍْ صٍَِّحُ ٌِ َٛ ٌْ ٍْشًا َۖ اۨ ْْ ذشََنَ خَ خُ اِ ْٛ َّ ٌْ ُُ ا ُْ ارَِا حَعَشَ احََذَوُ ٍْىُ وُرةَِ عٍََ

 َٓ ٍْ رَّمِ ُّ ٌْ فِِۚ حَماًّ عٍَىَ ا ْٚ عْشُ َّ ٌْ  ۗۗ  تاِ

Terjemahnya:: 

”Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi 
(tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang 
banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara 
yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.71 

Istilah syara‟ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain 

baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang 

diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqoha mendefinisikan 

bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan 

setelah pemberinya mati
72

.5 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua 

orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) 

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan 

kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku 

bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan 

(3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan 

dua orang saksi di hadapan Notaris.  
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Pasal 196 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan 

dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima 

harta benda yang diwasiatkan. Pasal 197 (1) Wasiat menjadi batal apabila calon 

penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara 

memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan 

sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 

lebih berat; c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat 

untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon 

penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 

memalsukan surat wasiat dan pewasiat. (2) Wasiat menjadi batal apabila orang 

yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak mengetahui adanya wasiat 

tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; b. mengetahui 

adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; c. mengetahui 

adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak 

sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. (3) Wasiat menjadi batal 

apabila yang diwasiatkan musnah.
73

 

Hal di atas menjadi konsekuensi terkait wasiat sesuai dengan Pasal 196 

dan 197 dalam hal ketegasan penunjukan penerima wasiat, pembatalan wasiat 

berdasarkan putusan hakim, pembatalan terkait calon penerima wasiat, dan 

pembatalan terkait benda yang diwasiatkan. Hal ini membantu memberikan 

pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme dan aturan hukum dalam 

pembuatan dan pembatalan wasiat. 

9. Sistem Kewarisan Adat 
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Sistem Kewarisan dengan berasaskan pada hukum adat yang dijadikan 

sebagai panutuan dalam pembagian warisan meskipun pada dasarnya tidak 

memiliki kepastian yang kuat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo 

bahwa  hukum adat adalah hukum non-statutoir yang sebagian besar adalah 

hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam, beruat akar pada 

kebudayaan tradisional. Sebagai hukum yang hidup, ia menjelmakan perasaan 

hukum yang nyata dari masyarakat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti 

hidup itu sendiri.
74

 

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 

tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli 

waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan 

pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan 

harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.
75

Di dalam hukum waris 

adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian 

dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta 

kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi. Warisan menurut 

hukum adat adalah meliputi aturan-aturan dan kepastian hukum yang bertalian 

dengan proses meneruskan atau mengoperkan dan peralihan harta kekayaan 

materil dan non materil dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan 

yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan 

dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku 

sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, 

dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem warisan 
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menurut hukum adat. Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman 

sistem keturunan/ kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak 

yaitu : 

1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan 

pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya 

pada masyarakat Pagaralam, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki 

sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” kemudian 

masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak 

merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia.  

2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, 

pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak 

mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih 

merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat 

Minangkabau.  

3) Sistem Bilateral atau Parental, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang 

menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. 

Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum 

waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dana anak 

perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. 

Contohnya: pada masyarakat Jawa, Aceh, Riau, Sulawesi dan lain-lain.
76

 Ada 

beberapa sistem kewarisan dalam adat yaitu: 

 

                                                           
76 5 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Armico, 1985),h. 49.  
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a. Sistem Kewarisan Perseorangan. 

Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana 

para ahli waris mewarisi secara perorangan. 

b. Sistem Warisan Kolektif. 

Sistem Warisan secara kolektif adalah di mana para ahli waris secara 

kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi 

pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. 

c. Sistem Warisan Mayorat  

Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris 

meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris 

tunggal, seperti di Pagaralam. 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak 

perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, 

misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.
77

 

Penentuan sistem warisan sebenarnya berpeluang dijadikan sebagai produk 

hukum meskipun  kehidupan sosial budaya menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi dan menjadi aspek pertimbangan, namun bila masyarakat 

menganggap itu baik  maka itu bisa dijadikan hukum dengan asas manfaat dan 

sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun atau yang disebut 

al-urf. Istilah fikih adalah al-adah mahakkamah bila tidak ada dalil dalam al-

Qur‟an dan Sunnah tetapi bila ada dalilnya maka hukumnya pembagian warisan  

pada adat tidak sah dalam pandangan Islam. 
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Pengaruh faktor sosial budaya dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, 

dapat dilihat dari fatwa ulama khususnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Sejak berdirinya pada tahun 1975 hingga tahun 1988, MUI telah 

mengeluarkan lebih dari 38 fatwa yang isinya mencakup banyak bidang 

kehidupan: ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal 

hubungan antar agama, soal-soal kedokteran, keluarga berencana dan lain-lain. 

Beberapa di antara fatwa itu, di antaranya: Fatwa MUI tentang pembudidayaan 

kodok misalnya, jelas sekali menunjukkan keinginan MUI untuk menunjang 

kebijakan pemerintah dalam usaha memperbanyak komoditas ekspor. Fatwa MUI 

mengenai hal ini mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu boleh 

hukumnya, tetapi memakan kodok haram hukumnya. Untuk fatwanya ini, MUI 

bersedia melakukan talfiq dengan mengambil pendapat Imam Syafi‟i dan Imam 

Malik sekaligus. Untuk pembudidayaan kodok, MUI mengambil pendapat Imam 

Malik yang membolehkannya, sedangkan untuk memakannya, MUI mengambil 

pendapat Imam Syafi‟i yang mengharamkannya. Dalam putusan MUI memuat 

dua poin penting yaitu, pertama membenarkan adanya pendapat Mazhab 

Syafii/jumhur Ulama tentang tidak halanya memakan daging kodok dan 

membenarkannya adanya pendapat Imam maliki tentang halalnya daging kodok 

tersebut. Dan kedua membudidayakan kodok hanya untuk dimbil manfaatnya, 

tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam
78

  

Fatwa di atas dikritik oleh banyak pihak sebagai tidak mempunyai 

integritas karena seolah-olah biar saja orang lain yang memakan kodok itu asalkan 

kita sendiri tidak memakannya. Fatwa ini menunjukkan bagaimana faktor sosial 

budaya telah mempengaruhi produk pemikiran hukum IslamPengaruh faktor 

                                                           
78 Departemen agama RI.Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesiah.(Jakarta: Komisi fatwa dan hulum 

MUI.2003).h 208 



71 
 

sosial budaya dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat dari fatwa 

ulama khususnya fatwafatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak berdirinya 

pada tahun 1975 hingga tahun 1988, MUI telah mengeluarkan lebih dari 38 fatwa 

yang isinya mencakup banyak bidang kehidupan: ibadah, perkawinan dan 

keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, soal-soal 

kedokteran, keluarga berencana dan lain-lain. Beberapa di antara fatwa itu, di 

antaranya: Fatwa MUI tentang pembudidayaan kodok misalnya, jelas sekali 

menunjukkan keinginan MUI untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam 

usaha memperbanyak komoditas ekspor. Fatwa MUI mengenai hal ini 

mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu boleh hukumnya, tetapi memakan 

kodok haram hukumnya. Untuk fatwanya ini, MUI bersedia melakukan talfiq 

dengan mengambil pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Malik sekaligus. Untuk 

pembudidayaan kodok, MUI mengambil pendapat Imam Malik yang 

membolehkannya, sedangkan untuk memakannya, MUI mengambil pendapat 

Imam Syafi‟i yang mengharamkannya. Sementara fatwa ini dikritik oleh banyak 

pihak sebagai tidak mempunyai integritas karena seolah-olah biar saja orang lain 

yang memakan kodok itu asalkan kita sendiri tidak memakannya. Fatwa ini 

menunjukkan bagaimana faktor sosial budaya telah mempengaruhi produk 

pemikiran hukum Islam.
79

 Pasal 171 Yang dimaksud dengan: 

1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.  
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2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggalan. 

3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  

4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 

berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.  

5) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat. 

6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.  

7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  

8) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang 

tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.  

9) Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
80

 

Indonesia sudah terlahir produk hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai 

hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam 

menyelesaikan segala permasalahann hukum termasuk mengenai pembaharuan 
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hukum kewarisan Islam Indonesia.
81

 Dalam produk hukum Islam di Indonesia  

sebagaian mengadopsi hukum adat menjadi sumber Hukum Islam jika diambil 

pada sisi maslahat seperti dalam istilah fikih  urf dan al adat muhkamah.   Para 

ahli fikih memutuskan hukum syari'at berdasarkan prinsip urf. Salah satu kaidah 

fikih yang terkenal adalah adat menjadi landasan hukum (al adat muhkamah). 

Cabang kaidah itu antara lain, sesuatu yang telah menjadi tradisi, sama halnya 

dengan sesuatu yang menjadi syarat. al-„Urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap 

sah), yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, 

dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Hal ini sesuai dengan teori 

penerimaan hukum Islam, yakni teori receptio a contrario yang menyebutkan 

bahwa hukum adat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama 

Islam yang dianut oleh penduduk suatu masyarakat ada
82

.Akan tetapi,bila urf 

dibatasi  sama dengan membatasi dengan nas. Dan sesuatu yang tabu menurut 

tradisi, tabu pula secara hakiki. Seorang penulis fikih mengatakan, tradisi diakui 

oleh syari'at, karena kerap kali dijadikan rujukan hukum.
83

 Bila tradisi itu 

memiliki faedah dan manfaat  bagi kemaslahatan umata maka bisa dijadiakan 

hukum sepanjang tidak menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan tidak ada pihak 

yang dirugikan. 
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c) Sifat Hukum Waris Adat  

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan 

pencerminan dari bentuk  masyarakat Indonesia. Hukum adat Indonesia memiliki 

karakteristik  tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain: 

1) Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia 

menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang 

erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan 

tetangga atas dasar tolong- menolong.  

2) Keagamaan (Religio Magic), dimana masyarakat mempunyai corak 

keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

3) Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang 

dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan 

perbuatan berjalan serasi, jelas, dan nyata.  

4) Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya 

terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak.
84

 

Penjelasan di atas menggambarkan karakteristik masyarakat adat dalam 

aspek kebersamaan, keagamaan, transparansi, dan tanda visual. Setiap konsep 

mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat dan 

membentuk dasar tatanan sosial serta norma-norma yang diterapkan dalam 

interaksi sehari-hari. 

10. Istilah Dalam Hukum Waris Adat  

Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dan terdapat di dalam hukum waris 

Islam. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa istilah yang biasa dipakai 
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dalam pembahasan hukum waris adat dalam hubungannya dengan unsur-unsur 

hukum waris. 

1. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik 

harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah 

ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan 

dari peninggalan si pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencarian 

sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau 

harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat. 

2. Peninggalan. Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta warisan yang 

belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris 

masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka. 

3. Pusaka biasanya disebut harta pusaka yang dapat dibedakan sebagai 

pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta 

peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukan dan 

sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dibagi. Sedangkan harta pusaka 

rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayahnya, 

kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, 

penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga kepemilikiannya. Garis 

batas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah tidak memiliki 

perbedaan yang tegas, tergantung pola kemasyarakatan setempat. 

4. Harta Perkawinan. Harta perkawinan  untuk menunjukkan harta kekayaan 

yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan 

perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta 

bawaanya, harta pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini 

merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika 



76 
 

perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan 

menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnya perkawinan.  

5. Harta Bawaan. Harta bawaan dipakai untuk menunjukkan semua harta 

yang datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.  

6. Harta Pencarian. Harta pencarian dipakai untuk menunjukkan semu harta 

kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama 

suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta 

pencarian ini termasuk harta bersama suami isteri dalam ikatan 

perkawinan, tetapi adakalanya harta ini terpisah diantara hasil suami milik 

suami dan harta isteri milik isteri.  

7. Harta Pemberian/Hibah. Hibah merupakan sebuah barang yang bisa 

dimiliki melalui transaksi dengan tanpa mengharap imbalan, dan 

pelaksanaannya adalah ketika orang yang memberi dalam keadaan hidup. 

Hibah diperbolehkan bagi siapapun yang dianggap telah cakap melakukan 

perbuatan dengan konsekuensi hukum tanpa pemaksaan dari orang lain. 

Hibahpun juga diperbolehkan dari ayah atau ibu kepada anak mereka.
85

 

Harta pemberian dipakai untuk menunjukkan bagian dari harta  kekayaan 

yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang 

berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian 

hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat. Menurut syariat, hibah 

adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya 

kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah 

adalah pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari 

orang diberi. Hukum berhibah adalah sunnah sebagaimana sunnahnya 
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menerima hadiah. Baik pemberian itu dari sesama muslim maupun dari 

non-muslim. Hibah yang ikhlas sama dengan hadiah dan sedekah.
86

  

Secara makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Ibra‟ (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang 

yang berhutang. 

b. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan pahala di akhirat. 

c. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya 

untuk mengganti (dengan yang lebih baik). 

Rukun dan Syarat Hibah: Hibah dilakukan dengan ijab dan kabul, dengan 

perkataan yang menunjukkan proses pemberian suatu barang tanpa penukar. 

Syarat hibah, hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi 

hibah dan barang yang dihibahkan. 

a) Syarat orang yang berhibah (1) Merupakan pemilik barang yang 

dihibahkan. (2) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan 

salah satu dari sebab- sebab pelanggaran. (3) Memiliki kebebasan 

berkehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat 

keabsahannya. 

b) Syarat orang yang diberi hibah Orang yang diberi hibah disyaratkan 

benar-benar ada ketika hibah diberikan.  tidak sah kepada anak yang 

berada dalam kandungan ibunya dan kepada binatang. Karena keduanya 

tidak dapat memiliki. 
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c) Syarat barang yang dihibahkan  

1. Barangnya benar-benar ada. 

2. Merupakan harta yang memiliki nilai. 

3. Bisa dimiliki.  

4. Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, 

seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah. 

5. Merupakan milik pribadi. 

d) Adapun asas hukum waris adat yaitu:  

1) Asas Maslahat  

Maksudnya adalah bahwa si pewaris sudah melakukan penentuan bagian- 

bagian setiap ahli warisnya sewaktu ia masih hidup. Ahli waris mencakup anak 

laki-laki dan perempuan. Karena, kalau itu tidak dilakukan ia merasa khawatir 

akan terjadi perselisihan sesama ahli waris setelah ia meninggal dunia. Pada asas 

maslahat ini secara zhahir sangat berbeda dengan asas waris Islam. Dimana pada 

hukum Islam, penentuan bagian dilakukan seiring dengan telah meninggalnya si 

pewaris. Penentuannya tidak ada campur tangan si pewaris. Sedangkan penentuan 

dan pembagian yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup tidak disebut dengan 

istilah warisan, akan tetapi hanya sebatas hibah.
87

 Pada asas ini menjadi hal yang 

lebih banyak dipraktikkan masyarakat adat Amma Towa. Pewaris ketika masih 

hidup telah melakukan kapling tanah  untuk dibagikan kepada anak-anaknya 

meskipun sepetak asalkan merata, bagian masing-masing sama banyak antara 

anak laki-laki dan anak perempuan dalam bahasa konjo disebut tanah bagean . 

 Hasil bagean ini diterima ahli waris dengan sah untuk masing-masing 

dimanfaatkan sesuai dengan kepentingn, namun bila ada yang memiliki keperluan 
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dan kebutuhan mendesak maka boleh mengadaikan pada keluarga terdekat yang 

siap menerima dengan perjanjian tertentu dan bila penggadai suatu saat butuh lagi 

dana secara mendesak maka boleh minta tambah dana  pada yang penerima dai 

tersebut bila mampu dan mau akan tetapi bila tidak mau maka boleh 

mengembalikan tanahnya tersebut dan minta dana yang pernah diambil 

dikembalikan, akan tetapi bila yaang menerima gadai siap dan mampu untuk 

menambah daan pada si penggadai maka biasa terjadi boleh menambaha asalkan 

tanah tersebut sudah berubah status dari tanah gadai menjadi tanah sudah dibeli. 

Maka akan menjadi miliknya dan bisa ganti nama dalam surat tanah tersebut.hal 

ini biasa menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa pada kemudin hari. Karena 

ada perilaku dan sifat masyarakat tidak jujur atau bahkan pura-pura tidak tahu 

bahwa perjanjian  sudah pernah dilakukan kesepakatan meskipun hanya secara 

lisan.antara penggadai atau yang menerima gadai suatu saat nanti ada yang 

berubah sikap. Yaitu tidak mengakui perjanjian dan kesepakatan masa lalu. Maka 

terjadilah masalah baru yaitu perkara dan perseteruan antara keluarga.  

2) Asas Kekeluargaan  

Maksud  dari asas ini adalah bahwa sudah menjadi tradisi pada masyarakat 

Adat Amma Toa memutuskan suatu perkara di dalam keluarga selalu 

menggunakan musyawarah dan secara kekeluargaan. Asas kekeluargaan dikenal 

pada maasyarakat adat Amma Towa diistilahkan paragitte  karena (kita satu 

rumpung.) maksudnya paragitte mengandung pemaknaaan baahwa kta lakukan 

pembagian tanah saat ini agar kedepan selesai dan tidak ada lagi persengketaan 

dan janganlah berbuat masalah baru.setelah pewaris membagikan tanahnya pada 

ahli warisnya maka ahli waris menerima pemberian tersebut secara sah untuk 

garap dan dikelolah untuk dimanfaatkan sebaik-baaiknya. 
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8.  Pewaris 

 Pewaris menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika 

hidupnya kepaada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta 

yang akan diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Pewaris ini adalah orang 

yang memiliki harta warisan.  

9. Warisan 

 Warisan adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan 

ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada 

ahli waris.  Jadi ketika pewaris masih hidup warisan berarti meneruskan atau 

menunjuk, setelah pewaris wafat warisan berarti pembagian harta warisan. 

10. Ahli Waris Ahli waris 

Orang yang mendapat harta warisan, yaitu mereka berhak menerima 

warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi ahli 

waris adalah orang yang berhak mewarisi. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan 

Metode Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli 

waris dari segi cara pembagiannya dalam tiga kelompok, sebagai berikut (Pasal 

176 - 182 KHI): 

 a) Kelompok ahli waris dzawil furud (yang ditentukan bagiannya), terdiri 

dari: (1) Ayah mendapat 1/6 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, 

mendapat ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan (Pasal 177 

KHI jo SEMA Nomor 2 Tahun 1994). (2) Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris 

mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang saudara atau 

lebih (sekandung, seayah, seibu), mendapat 1/3 bagian jika pewaris tidak 
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meninggalkan anak / keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara 

(sekandung, seayah, seibu). (3) Duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak / keturunan dan mendapat 1/4 bagianbila pewaris 

meninggalkan anak/keturunan. (4) Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak/keturunan dan mendapat 1/8 bagian bila pewaris 

meninggalkan anak/keturunan. (5) Anak perempuan mendapat 1/2 bagian apabila 

sendirian, dua orang anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 bagian bila tidak 

ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. (6) Seorang saudara laki-laki 

atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila 

terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 

1/3 bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu 

pewaris (yurisprudensi). (7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau 

seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah 

atau lebih mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak 

bersama ayah dan tidak ada saudara laki- laki atau keturunan laki-laki dari saudara 

laki-la ki.  

b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. (1) Anak laki-

laki dan keturunannya. (2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi 

bersama anak laki-laki. (3) Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila 

pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah. (4) Kakek dan nenek. (5) Paman 

dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya. c) 

Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti. (1) 

Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan. (2) Keturunan dari saudara 

laki-laki / perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang 

digantikannya. (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, 

masing-masing berbagi sama. (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi 



82 
 

bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama. (5) Paman dan bibi dari pihak ayah 

beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan 

nenek dari pihak ayah. (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya 

mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Selain 

yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.
88

 

Pembagian ini menggambarkan perincian bagaimana harta peninggalan 

akan didistribusikan di antara ahli waris berdasarkan hubungan dan status mereka 

dalam hukum waris Islam. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang 

berbagai skenario distribusi harta peninggalan dan bagaimana aturan ini 

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat. 

11. Hukum Anak angkat sebagai ahli waris 

Anak angkat dalam islam disebut tabani. Yaitu mengambi anak orang lain 

bukan lahir dari darah daging diambi dengan tujuan tertentu dalam arti yang baik. 

Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi 

atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, 

yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. menurut Mahmud 

Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid 

diartikan “ittikhadznahu ibnan”, yaitu menjadikannya sebagai anak.
89

 Di 

Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 9 bahwa Anak 

Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga 

Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

                                                           
88 Sri Khayat ,Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 

Jurnal (Kendari: Arden Jaya Publisher All rights reserved ,2023) h.21 diakses pada tanggal 18 Juni 2023 
89 Dwi Putra Jaya, Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat, (Bengkulu: Vanda, 2017) 

h.26 
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perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan 

Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
90

  

Uraian di atas menggambarkan kesinambungan antara nilai-nilai Islam 

dan peraturan hukum di Indonesia terkait anak angkat. Konsep tabani atau 

pengangkatan anak dalam Islam menunjukkan pengakuan terhadap kasih sayang 

dan tanggung jawab sosial, sedangkan undang-undang di Indonesia memberikan 

kerangka hukum yang jelas untuk mengatur proses dan hak-hak anak angkat. Ini 

menggambarkan bagaimana nilai-nilai agama dan hukum bisa bekerja bersama 

untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak serta kesejahteraan keluarga. 

Pasal 36 disebutkan bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan 

untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) 

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan 

hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2a) 

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam 

akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. (3) Calon Orang 

Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat. 

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai 

upaya terakhir.
91

 Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pulan Pasal 171 

huruf h KHI menyebutkan: Anak angkat adalah anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, 

beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan. 

                                                           
90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak.(Jakarta :Kementerian Sekretariat Negara RI,2014) 
91). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak.(Jakarta :Kementerian Sekretariat Negara RI,2014) 
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G. Masyarakat Amma Toa 

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan 

asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki 

kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur 

oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan 

masyarakat (Muhtarom Sumakerti, 2009; dalam Rosyadi).
92

 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menjelaskan mengenai definisi tanah adat 

pada Pasal 1 ayat (2) yaitu berbentuk tanah maupun perairan disertai sumber 

dayanya dengan perbatasan tertentu untuk dimanfaatkan, dimiliki secara pribadi 

maupun diturunkan dan secara berkesinambungan digunakan untuk mencukupi 

keperluan hidup masyarakat, bisa didapatkan dengan warisan leluhur maupun 

gugatan pengadilan.
93

 Berdasarkaan undang-undang tersebut bahwa segala 

sesuatu yang terkandung di dalam tanah berada pada kekuasan adat harus dihargai 

sebagai penghargaan upaya melestarikan alam demi memberi manfaat dan 

pelestarian alam untuk kehidupan dan kesejahteraan penduduk masyarakat adat. 

1. Profil Desa Tanah Towa 

Desa Tanah Towa terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba    

dengan batas  wilayah :  

a. Sebelah   Utara  : Desa  Batunilamung 

b. Sebelah  Selatan ;  Desa Bonto Baji 

c. Sebelah Barat   ;  Desa Pattiroang 

d. Sebelah Timur  :  Desaa Malleleng    

2. Sistem Ideologi/ Keyakinan  

                                                           
92Abdul Hafid.Amma Towa  Dalam Kelembagaan Adat Kajang( Makassar:La macca,2013).h.4 
93 Yohannes  Orlando, Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat  Suku  Akit (Studi Kecamatan Rupat 

Utara , Pulau Ruapt ULAU RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU) 
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Agama /Aliran Kepercayaan masyarakat Amma Toa secara adminitrasi  

adalah Islam,tetapi dalam berkeyakinan disebut Patuntun ( kepercayaan nenek 

moyang). Dalaam kepercayan patuntun tersebut mengklaim bahwa kepercayaan 

mereka paling benar karena berupa isi ajaran Islam yang sebenarnya. Karena 

sebenarnya al-Qur‟an itu pada awalnya di Tanah Towa pertama kali turun 

sebanyak 40 Juz . 30 Juz dikirim keluar  untuk dipelajari di seluruh dunia dan 10 

Juz tertinggal di pada Tanah Towa yang bertempat di dekat sumur Tua di dusun 

Tombolo Desa Tanah Towa.  Oleh karena itu 10 juz tersebut menjadi inti sari 

ajaran dalam pasang ri kajang
94

 Pemberian Harta Warisan  dalam sistem warisan 

adat Amma Toa. Harta Pemberian orang tua dengan pesan kematian harta warisan 

dari orang yang telah meninggal dunia harta turun-temurun bergilir (manak).
95

 

Waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dalam sistem warisan adat 

Amma Toa. Pembagian harta warisan setelah upacara kematian (addangang). 

Addangang adalah suatu ritual acara penutupan hari berduka yang dianggap 

kewajiaban masyarakat adat Amma Toa yang dianggap penting terhadap keluarga 

dan warga lain, bahwa dengan diadakannya acara dangang maka si mayit dapat 

diangkat harkat dan martabat kerluraga yang ditingglakan meskipun itu di lakukan 

dengan cara berutang pada orang lain. Acara dangan diyakni bahwa roh dan dosa-

dosa si mayit dapat dilepaskan atas siksaan kuburan dengan berbagai ritual dan 

pengorbanan makanan dan sesajen yang di nakhodai oleh petua adat disebut 

tu‟paruru. Pembagian Harta warisan dapat dibicarakan pada pemerintah setempat 

(pemangku adat Amma Toa) atau yang ditunjuk sebagai pihak yang bisa membuat 

orang berada pada posisi penengah masalah. Acara-acara ritual tersebut terdapat 

nilai- sisi positif dan nilai negatif. Seperti halnya ritual-ritual yang ada di di suku 

                                                           
94 Muslimin,wawancaara pada tanggal 10 Desember  2022 
95 Salam, Kepala Desa Tanah Towa ,wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 
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lain. termasuk acara  praktik kaboro coi di desa Sakuru Kecamatan Monta 

dipengaruhi oleh banyak factor; di antaranya, pertama, faktor kekerabatan. Ikatan 

kekerabatan yang sangat kuat di antara anggota masyarakat desa Sakuru Monta 

menjadikan masyarakat desa ini antara satu sama lain memiliki ketergantungan, 

saling merasakan apa yang dirasakan oleh anggota masyarakat, baik suka ataupun 

duka. Setiap hajatan yang dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tidak 

lengkap ketika hajatan itu tidak disampaikan kepada masyarakat lainnya bahkan 

bisa dianggap oleh masyarakat terlalu sombong karena sama dengan wati ka 

santabe angi labo wati ka coi angil  artinya tidak saling menghargai.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Hamza Hasan “Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam” (Bima : Jurnal 

Mazahibuna Perbandingan Mazhab,2020) 
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H. Kerangka Konseptual  

Konseptual kerangkanya yang lebih jelas bisa terlihat dari kerangka berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penlitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan jenis riset 

lapangan yang diterapkan peneliti dalam penelitiannya. Penelitian ini dilakukan 

pada kondisi alamiah (naturalistik) karena pelaksanaannya secara alamiah tanpa 

perlakuan khusus yang diberikan. Teknik riset secara kualitatif ialah metode yang 

berasaskan post positivisme yakni kajian terhadap objek alamiah, ditekankan pada 

penelitian ini lebih makna dibandingkan generalisasi yang ada.
97

 

Penelitian ini akan mendalami aspek-aspek sistem pewarisan dalam 

masyarakat adat Ammatoa secara mendalam, menggali bagaimana sistem ini 

berfungsi dalam konteks budaya dan norma sosial yang ada. Pendekatan kualitatif 

dan fokus pada pemahaman makna menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk memahami dan menghargai kompleksitas sistem pewarisan dalam konteks 

alamiah masyarakat adat Ammatoa. 

b. Lokasi Penelitian 

 Riset yang dilaksanakan oleh peneliti berlokasi pada Kawasan adat Amma 

Toa, Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

 

 

                                                           
97 Sugiono,Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung:Alfabeta. 2010)  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian berupa studi kasus. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini menggunakan penelitian diskriptif sesuai yang telah direncanakan. Seperti 

yang disampaikan Bogdan “Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, 

tujuan utama studi kasus untuk memahami secara menyeluruh suatu kasus. Studi 

kasus juga berusaha mendiskripsikan suatu latar, suatu obyek atau suatu peristiwa 

tertentu secara mendalam. Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan, dilakukan langsung di lapangan yaitu di 

masyarakat adat Amma Toa untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Peneliti mengadakan pengamatan tentang kejadian dalam suatu keadaan yang 

alamiah. Penguatan pemahaman pada pendekatan penelitian menggali gagasan 

dan menggali informasi dari hasil wawancara untuk diolah menjadi sumber data 

penelitian. 

C. Sumber Data 

Adapun pada riset ini terdapat dua sumber data yakni informasi sekunder 

dan primer. Peneliti mendapatkan data primer langsung melalui informan seperti 

Tokoh adat amma toa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, teman-teman 

yang diajak diskusi serta pengamatan langsung. Kemudian diperoleh data 

sekunder dari dokumen dan lewat orang lain termasuk data profil desa dari  

Kantor  Desa Tanah Towa.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Apabila dilihat berdasarkan setting yang ada, pengumpulan data bisa 

dilakukan pada kondisi alamiah tanpa setting apapun. Pelaksanaan riset 

eksperimen dilaksanakan di laboratorium menggunakan bermacam responden, 
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bisa juga melalui diskusi dan sebagainya. Apabila dianalisis berdasarkan sumber 

data, pengumpulannya bisa dilakukan melalui sumber utama dan pelengkap. Dari 

sumber utama peneliti mendapatkan data dari pihak terkait, sedangkan data 

pelengkapnya diperoleh dari dokumen maupun referensi relevan. Berdasarkan 

metode pengumpulan data yang dijalankan peneliti yaitu wawancara, pengamatan, 

kuisioner serta penggabungan.
98

 

1. Wawancara  

Sebagai salah satu metode penghimpunan data, wawancara dilakukan 

dengan dengan lisan atau bertatap muka antar dua pihak yakni pewawancara 

dengan narasumber sebagai jenis riset deskriptif kualitatif.
99

  

2. Observasi 

Observasi banyak digunakan pada berbagai jenis riset seperti skualitatif, 

kuantitatif, riset humaniora maupun sosial sebagaimana dikatakan Adhler bahwa 

observasi digunakan pada seluruh jenis riset sosial.
100

 Konteks penelitian tentang 

sistem pewarisan dalam masyarakat adat Ammatoa, observasi memiliki peran 

penting dalam membantu peneliti memahami secara mendalam bagaimana praktik 

pewarisan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini memungkinkan 

peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek budaya, sosial, dan tradisional yang 

memengaruhi sistem pewarisan dan menganalisisnya dalam konteks yang lebih 

alamiah. 

                                                           
98 .Sugiono,Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung:alfabeta.2010)  

 
99Nana Syaodih.Metode Sukmadinata Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya.2013)h.216 

 
100 Nyoman Kutha Ratna Metodologi Penelitian kajian Budaya dan Ilmu sosial 

Humaniora pada Umumnya.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010).h. 217  
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3. Dokumentasi 

Dokumen berisikan informasi masa lampau yang berfungsi sebagai catatan 

peristiwa maupun kejadian asli yang terjadi tanpa adanya campur tangan oleh 

pihak penulis ataupun peneliti.  

Terdapat karakteristik khas lainnya dari dokumen yakni dapat bertahan 

lama sehingga memberikan pengetahuan yang lengkap untuk dipahami 

pembaca.
101

 Melalui Teknik dokumen dapat memperoleh data-data yang telah 

terjadi masa lalu dengan pencatatan akurat dan bisa dipercaya, dokumen tersebut 

bisa berbentuk data-data, adminitrasi, pembukuan, sejarah, sosial budaya, agama, 

elektronik, perpustakaan, kearsipan dan lain-lain.  

E. Instrument Penelitian 

 Instrumen dalam riset kualitatif adalah peneliti secara pribadi. Sebelum 

melakukan riset, kesiapan peneliti divalidasi sendiri baik berupa kesiapan mental, 

fisik dan wawasan pemahaman dalam penguasaan metode dan teori pada bidang 

yang akan diteliti.   

F. Teknik Analisis  Data 

Tahapan untuk menemukan serta menyusun data yang didapatkan secara 

sistematis berdasarkan hasil wawancara, catatan dokumentasi maupun bahan-

bahan lainnya. pelaksanaan analisis data dijalankan melalui organisasi data, 

memaparkan menjadi beberapa bagian, melakukakan sintesia, membentuk 

kerangka serta membuat kesimpulan.
102

 

                                                           
101Nyoman Kutha Ratna,.Metodologi Penelitian kajian Budaya dan Ilmu sosial 

Humaniora pada Umumnya.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010).h.235 

 
102 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung:al-Fabeta, 
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Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh 

data. pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik 

dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan
103

 

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
34 

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang 

dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai sistem pewarisan pada masyarakat adat 

Amma Toa Bulukumba, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang 

diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 

1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek 

temuan penelitian. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

                                                                                                                                                                
 

 

103 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 103. 
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Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan 

bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
35 

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan 

data yang diperoleh dari masyarakat adat Amma Toa sesuai dengan fokus 

penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang  suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dalam 

sistem pewarisan masyarakat adat Amma Toa.. 

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan 

yang sistematis untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat adat Amma 

Toa: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema 

sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman 

tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika 

dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan 

bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.
104

 Kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.
105

 

                                                           
104 Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama 

(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71. 

105 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99. 
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Merupakan proses ketiga setelah dilakukannya penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan yang pertama masih bersifat longgar. 

Akan tetapi kesimpulan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang valid dan stabil 

maka kesimpulan yang diambil bersifat final. Kesimpulan dalam penelitian ini 

merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan kesimpulan juga harus 

memberikan penemuan baru yang belum ada sebelumnya.
106

 Pada tahap ini 

dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan 

proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan (orientasi), wawancara, 

observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk 

dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Pengujuian Keabsahan Data 

Dalam sebuah buku Metodologi Penulisan Kualitatif, disebutkan beberapa 

jenis pengujian keabsahan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas data 

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang 

menggambarkan kecocokan konsep penulis dengan hasil penulisan. Kredibilitas 

(derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber. Upaya uji kredibilitas data setidaknya memuat beberapa 

kegiatan pokok, diantaranya melakukan perpanjangan pengamatan dan 

meningkatkan ketekunan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, maksud perpanjangan 

                                                           
106 Emzir, Metode Analisis Data, (Bandung: Alfbeta, 2015), 129-133. 
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keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh 

ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada penelitian dan 

subjek yang akhirnya mempengarui fenomena yang diteliti.
107

 

2. Defendabilitas 

Defendabilitas atau kebergantungan disebut juga audit menunjukkan 

bahwa penulisan memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas data. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses 

penelitian. 

Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, 

maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh 

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis 

dalam melakukan penelitian. 

3. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas atau kepastian adalah data yang diperoleh dapat dilacak 

kebenarannya dan sumber informannya jelas. Dalam praktiknya, konsep 

konfirmabilitas dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang 

atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat 

kejadian sebagai bentuk konfirmasi. 

4. Transperebilitas 

Transprebilitas atau keteralihan berkenaan dengan derajat akurasi, apakah 

hasil penulisan dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana 

sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik 

yang hampir sama. 

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian 

ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang 

                                                           
107 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 329. 
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bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 

perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 

yaitu sistem pewarisan pada masyarakat adat Amma Toa Bulukumba. 

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling 

mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah 

penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan 

sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang 

representatif. 
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BAB IV 

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DALAM TINJAUAN HUKUM 

ISLAM PADA MASYARAKAT ADAT AMMA TOA 

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Tanah Towa adalah salah-satu Desa  yang ada di Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi- Selatan.
108

 Desa Tanah Towa memiliki 

tujuh  dusun yang berada dalam ruang lingkup kawasan adat Amma Toa yang 

disebut lalang embaya yaitu; Dusun Benteng, Dusun Tombolo, Dusun Bongkina, 

Dusun Pangi, Dusun Sobbu,Dusun Luraya dan Dusun Balambina, dan dua dusun 

terletak diluar lingkup kawasan adat Adat Amma Toa yang disebut panrang 

Embaya yaitu Dusun Balagana dan Dusun Jannaya  Jadi total dusun secara 

keseluruhan sebanyak sembilan Dusun. Desa Tanah Towa antara 5
0
20‟ LS dan 

120022‟ BT. Desa Tanah Towa merupakan salah satu dari sembilan belas 

Desa/kelurahan di Kecamatan  Kajang Kabuapten Bulukumba. Kajang  memiliki 

luas wilayah 129,06 km terpilah ke dalam dua keluarahan yaitu kelurahan Laikang 

dan dan Kelurahan Tanah Jaya. Keluarahan Tanah jaya sebagi pusat kontor Ibu 

kota Kecamatan sebagai sentral pemerintahan dalam kecamatan Kajang dan Desa 

Tanah Towa sebagai Desa pusat Sentral kekuasaan adat Amma Toa terletak pada 

Dusun Benteng. Serta tujuh belas Desa (Lembang Lohe, Lembang, Bontorannu, 

Lembanna, Tambangan, Mattoanging, Possi Tanah , Pantama, Lolisang, 

Maleleng, Batunilamung, Pattiroang, Sapanang, Tanah Towa, Bonto Baji, 

Sangkala, dan Boto Biraeng). Khusus luas wilayah Desa Tanah Towa 5,25 

kilometer persegi. Desa Tanah Towa adalah desa tempat komunitas masyarakat 

adat Kajang yang masih erat dalam menjaga dan melindungi peradaban mereka 

sampai yang sampai hari ini masih lestari dan terjaga. Adapun Struktur 
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Kepemimpinan Adat Amma Toa yaitu pemerintahan masyarakat adat Kajang 

yang diatur menurut Pasang mempunyai pucuk pimpinan tertinggi yaitu 

Ammatoa,kemudian di bawah taktis sejumlah aparat yang tergabung dalam suatu 

lembaga. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing disebut dengan Adat 

Limaya, Knraeng Tallw, Lompo Adat dan sejumlah aparat lainnya. Adapun 

struktur organisasi kekuasaan, Ammatoa sebagai pucuk pimpinan (lihat skema di 

bawah ini).
109

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Tanah Towa 

Pada bagan di atas, dijelaskan bahwa Ammatoa dalam kapasitasnya 

sebagai pemimpin adat dalam kawasan Kaian& mempunya andil besar dalam 

mengurusi masyarakatnya bersama dengan perangkat adat lainnya. Ammatoa 

sebagai pemimpin informal mempunyai fungsi dan tugas, sebagai orang yang 

dituakar1 ardnya Ammatoa adalah pelindr:ng, pengayom dan suri teladan bagi 
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semua warga komunitas adat Kajang. Sebagai penghubung manusiadan Tui' A' ra' 

nn, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian Pasang  ri Kajang 

serta membawahi afuran-aturan adat yang bersumber dari Pasang dan norma-

norna adat Kajang Ada' Limaya (ri laheya dan ri Kase xy a) adalah pembantu 

Arlmotoa dalam lklembtgatn Kotw/I/;itas Adat Kajang Ammatoa yang khusus 

berh:gas mengurusi adat (ada' pallabakki cidong), yang beranggotakan lima orang 

pejabat yang bergelar Galla, dan masing-masing Galla memiliki tugas dan 

tanggung iawab: (1) Galla pantatnn, bertugas untuk mengurusi tanah dan 

merancang serta merencanakan  strategi pertanian di wilayahnya. Galla Pantama 

ini dijabat oleh Kepala Desa Posi Tanah;  

(2) Galla' Kajang, bertugas mendampingi Galla' Pantama dalam 

pentendalian pemerintahan dan pesta-pesta adat atau ritual. ]abatan Galla. Kajang 

sekarang dipegang oleh Kepala Desa Tana jaya; (3) Galla' Lombo, bertugas 

mengurusi masalah pemerintahan pada daerah-daerah penaklukan Amnatoa. 

Sekarang iabatNr Galla' Lombo dipegang oleh Desa Tana Towa; (4) Galla' 

Anjuru, bertugas mengurus para nelayan. Sekarang Galla Anjuru meniabat 

sebagai Kepala Desa Lembanna; dan (5) Galla' puto bertugas sebagai juru bicara 

Amrnatoa dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan Pasang  ri Kajang. 

Jabatan Galla Puto sekarang dipegang oleh Kepala Desa Tambangan. Menurut 

Alim Katu (2005:55) dalam tulisannya diungkapkan bahwa pada awal 

terbentuknya Adn' Limaya, personil anggota-anggotanya terdiri dari putra-puta 

Ammatoa pertama. Kemudian setelah putra- putra tersebut meninggal dunia, maka 

jabatan itu dipegang oleh kefurunarurya sampai generasi-generasi berikutnya, 

yang telah di atur oleh Pasang  Selanjutnya, Karaeng Tallua sebagai salah satu 

perangkat adat dalam stmktut organisasi pemerintahan dalam lingkungan 

masyarakat adat Kajang, yang bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan 
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pemerintahan (adn' taruyya), yang merniliki tiga orang personil, yaitu (1) 

Amnatoa dalam Kelembagaan Komutitas Adat Kajang Karaeng knjang 

(kbbinyah); (2) Sullehatang; dan (3) Moncong buloa, anak Karaeng tambangan. 

Karaeng kajang (labbiriya) merupakan mendataris Ammatoa yang menjalankan 

pemerintahan di Tana Lohea. Tugas dan fungsi mereka diibaratkannya Kepala 

atau pemimpin pemerintahan, penyambung perintah Ammatoa di luar kawasan 

tanah adat. Kemudian Sullehatan sebagai Kepala administrasi pemerintahan, 

pmyiar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi. Selanjutnya, 

adalah Muncong Buloa sebagai koordinator dalam implementasi tugas 

pemerintahan, mengawasi segala perangkat jalannya sistem dalam pemerintahan 

adat. Moncong Buloa ini adalah gelar atau sebutan apabila sang pemangku adat 

tersebut mengembang tugas keluar dari wilayah pemerintahan masyarakat adat 

Kajang. karaeng Tallua hi merupakan pula tri tunggal dalam bidang pemerintahan 

dan dikenal dengan taliu karaeng mingla se 'reji, yang berarti bahwa apabila salah 

seorang diantaranya telah hadir dalam upacara ada! maka Karotong Tallua sudah 

dianggap hadir. Dalam sejarah perialanan sistem pemerintahan adat Kajang tidak 

selalu mengalami proses yang mulus, tetapi pada generasi tertentu mengalami 

polemik sehingga ada beberapa orang pemegang adat yang secara terpaksa 

diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut, tidak dijelaskan secara gamblang 

tentang kejadian- kejadianya, namun yang perlu dipahami bersama dalam kondisi 

ini bahwa dalam proses pemerintahan adat Kajang, ada beberapa hal yang dapat 

menjadi dasar para pemangku adat dapat diganti, yang sudah menjadi kesepakatan 

bersama yal,ni: 1) Meninggal dunia,2) Mengundurkan diri, meninggalkan 

kawasan Ilalang Embaya, (2) Mereka keturunan baik-baik (tu kintarang).
110
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I. Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Amma Toa  

 Praktik Pembagian waris pada adat  Amma Toa bervariasi dan kadang 

tidak menentu dan tidak memiliki keamanan yang pasti kedepannya, karena masih 

sering terjadi tuntut menutut dalam bentuk sengketa, hanyalah sebagian kecil 

menerapkan pembagian warisan sesuai aturan yang ada.  Karena kadang-kadang 

masyarakat tidak mengerti sistem warisan apalagi kewajiban ahli waris sulit 

pahami terhadap ahli waris dan hanya tahunya menuntut hak. Apalagi harta 

warisan yang dituntut sudah melewati beberapa generasi dan tidak cukup bukti 

tetapi argumen kuat bisa menyakinkan penimbang bicara maka boleh saja kan 

menjadi pemenang pada pergelaran perkara. Penimbang bicara selalu nya menilai 

dari tingkat argumen yang dibangun tanpa memperhatikan secara teliti keduanya, 

terutama kapan kejaidian pengusaan harta itu dan bagaimana cara 

memperolehnya.
111

  

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terdapat upaya untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pewarisan dan kewajiban 

ahli waris, serta mengurangi ketidakpastian dan sengketa dalam proses pembagian 

warisan. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung 

jawab ahli waris dapat membantu menciptakan proses pembagian harta warisan 

yang lebih adil dan transparan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan objektivitas 

dan keadilan dalam penyelesaian sengketa juga sangat penting untuk mencapai 

perdamaian dan kestabilan dalam masyarakat adat Amma Toa. 

 

 

                                                           
111 Jumalang, wawancara pada tangga l 9 Juni 2022 



102 
 

J. Persepsi Tokoh Masyarakat antara Pro dan Kontra  terkait Warisan Adat 

Amma Toa     

Persepsi tokoh masyarakat terkait warisan adat Amma Toa dapat 

bervariasi antara pro dan kontra. Terdapat beragam faktor, seperti nilai budaya, 

kesetaraan gender, dan konteks modern, yang memengaruhi bagaimana tokoh 

masyarakat melihat praktik pewarisan ini. Penting untuk mengakui bahwa 

pandangan ini mencerminkan keragaman dalam masyarakat dan dapat membentuk 

diskusi dan debat yang berkelanjutan tentang warisan adat dalam masyarakat 

Amma Toa. Pada pandangan tokoh masyarakat adat Amma  Toa  khusus 

pemangku adat tertinggi puto palasa mengatakan bahwa :  

“gitte kunni anak masalah pabbagean barang battu ri tua padaji, burukne 
na bahine, nah biasana kunne anak bahinea angnguppa bolaya tu toana 
nasaba ia appallu, akkatuho buru‟ne.

112
  

Maksundnya disini anak masalah pembagian warisan sama anatara anak 

laki-laki dan perempuan dan biasanya anak perempuan yang dapatkan rumah 

karena ia memasak dan dan memberi jamuan makanan pada laki-laki, khususnya 

anak perempuan yang tertua, ia merawat orang tua dan adiknya maka ia akan 

layak mendapatkan yang lebih dari adiknya itu. Beberapa alasan pembagaian 

pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan masyarakat adat 

Amma Toa Kecamatan Kajang yaitu sebagai berikut: 

a. Perempuan merupakan anak yang paling dekat dengan orang tua sehingga 

perempuan lebih aktif dalam urusan orang tua dari pada anak laki-laki. 

b. Dalam kehidupan sehari-hari perempuanlah yang telah bersusah payah 

menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan 

laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. 
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c. Sebagian masyarakat menerapkan sistem pernikahan yang ada di desa  

tersebut adalah sistem Nitappai sehingga laki-laki pulang kerumah istri, 

sedangkan istri tetap satu rumah dengan kedua orang tuanya. Bila istri 

tetap ingin bersama hidup dengn orang tua dan tinggal bekerja pada kebun 

atau sawah dimiliki mertuanya.  

d. Pembagian warisan yang dilakukannya dengan keluarganya berdasarkan 

pemahaman sendiri, hal ini dikarenakan ketidaktahuannya terhadap 

pembagian warisan secara Islam yang dilatarbelakangi oleh kurannya 

pendidikan dan pengalaman. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sistem pembagian warisan 

dalam masyarakat adat Amma Toa sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, peran 

gender, dan sistem pernikahan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan 

pemahaman dan pendidikan tentang hak-hak warisan, terutama terkait dengan 

hukum Islam atau hukum nasional yang berlaku, dapat membantu masyarakat 

dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan seimbang dalam pembagian harta 

warisan. Selain itu, penting juga untuk menghormati dan memahami tradisi lokal 

serta nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat 

Amma Toa. 

Pendapat  pro terhadap sistem warisan yang terjadi pada masyarakat 

Adat Amma Toa mereka menghargai atas kesepakatan yang terjadi tentang 

pembagian warisan dengan alasan bahwa kita hidup berada pada posisi yang sama 

karena sama-sama bekerja dan saling membantu. Diantara pendapat tokoh 

masyarakat Adat Amma Toa Puto Upa Lallo mengatakan  
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“bahwa sebelum pembagian warisan terjadi tentu dilakukan musyawarah 
keluarga secara bersam-sama. Karena setiap pembagian warisan 
baiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan apa yang menjadi 
kesepakatan maka akan dibuat persetujuan bersma-sama dan disaksikan 
oleh tokoh msyarakat setempat atau pemerintah setempat untuk 
berfungsi sebagai fasilitator tetapi tidak memihk pada salah seorang 
keluarga tertentu. Dan semua hasil kesepakatan dan persetujuan maka 
dapat dikatakan sah dan tidak bisa diganggu gugat karena dalam 
kesepakatan tersebut terjadi tidak ada paksaan dar pemerintah tetapi 
hanya menyaksikan. Apa yang menjadi persetujuan tersebut maka 
dianggap valid dan berlaku bagaikan peraturan yang dibuat dalam 
bernegara. Sebab segala peraturan yang dibuat oleh negara itu lahir 
karena proses musyawarah dan kesepakatan bersama

113
”. 

Analisis terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat Adat Amma Toa, 

khususnya pendapat pro dari tokoh masyarakat Puto Upa Lallo, menunjukkan 

beberapa poin penting: 

1) Penghargaan terhadap kesepakatan: Masyarakat adat Amma Toa menghargai 

pentingnya kesepakatan dalam pembagian warisan. Pendekatan ini 

menekankan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran yang sama dalam 

bekerja dan saling membantu, sehingga pembagian warisan harus didasarkan 

pada kesepakatan bersama. 

2) Musyawarah sebagai proses pembagian warisan: Proses pembagian warisan 

dalam masyarakat ini melibatkan musyawarah keluarga secara bersama-sama. 

Musyawarah menjadi wadah untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan 

mencapai kesepakatan yang adil mengenai pembagian harta warisan. 

3) Peran fasilitator: Tokoh masyarakat setempat atau pemerintah setempat 

berfungsi sebagai fasilitator dalam proses musyawarah pembagian warisan. 

Mereka tidak memihak pada keluarga tertentu tetapi bertindak sebagai 

pengawas atau saksi dalam kesepakatan yang terjadi. 

4) Keabsahan dan kepastian: Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan 

bersama, pembagian warisan dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat. 
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Hal ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua anggota 

keluarga yang terlibat dalam proses tersebut. 

5) Proses pembuatan peraturan negara: Pendapat Puto Upa Lallo menarik 

analogi antara proses musyawarah dalam pembagian warisan dengan proses 

pembuatan peraturan di negara. Dia menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibuat dalam negara lahir dari proses musyawarah dan kesepakatan bersama, 

dan hal serupa berlaku dalam pembagian warisan di masyarakat Adat Amma 

Toa. 

Berdasarkan penuturan di atas terlihat bahwa pendekatan musyawarah dan 

kesepakatan dalam pembagian warisan merupakan cara yang dihargai dan diakui 

oleh masyarakat Adat Amma Toa. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai 

partisipasi, keterlibatan bersama, dan penghormatan terhadap keputusan bersama 

dalam menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat tersebut. Adanya peran 

fasilitator juga membantu memastikan proses pembagian warisan berjalan lancar 

dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat yang dijunjung tinggi. 

1) Persepsi remaja terkait  praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh  

masyarakat adat Amma Toa  

Ada beberapa pandangan tokoh Muda masyarakat adat Amma Toa 

diantaranya Mustamin mengatakan : 

“Bahwa sistem pembagian warisan yang terjadi pada keluarga kami 
sistem bagi rata dengan habis masing-masing laki-laki dan perempuan sama 
banyak, bila cara sistem pembagian warisan dalam Islam dianggap tidak adil 
bagi keluarga karena laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak 
perempuan. Kecuali ada kedekatan hidup dengan pewaris atau hidup bersama 
ada kebijakan khusus tetapi itupun harus ada kesepakatan antara semua 
keluarga.”

114
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Berdasarkan pendapat saudara Mustamin bahwa bila penerapan sistem 

Waris Islam dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap keluarga karena laki-laki 

mendapat 2:1 terhadap perempauan padahal kita orang erada pada posisi yang 

sama anatara lai-laki dan perempuan. Dan biasa terjadi pembagian terjadi 

dilakukaan oleh pewaris sendiri sebelum meninggal dunia.  Dalam pernyataan 

tersebut pandangan remaja terhadap hukum Islam tentang sistem pembagian 

warisan jika diterapkan pada masyarakat adat Amma Toa disebut bisa 

menciptakan ketidakadilan karena pada rumpung keluarga mereka bahwa semua 

anak harus sama bagiannya baik laki-laki maupun perempaun harus diperlakukan 

sama.dalam pandangan ini aplikasi pembagian warisan yang berlaku pada 

masyarakat adat Amma toa bersebrangan dalam pandangan hukum syariah dalam 

kewarissan yang disebutkan bahwa baian anak laki-laaki mendapatkan 2 bagian 

daripada anak perempuan.baik disebutkandalam ayat al-Qur‟an maupun as-

Sunnah  serta ijma ulama, sekiranya hukum warisan dalam Islam tidak jelas maka 

boleh memakai hukum adat menjadi landasan hukum Islam sebagaimana kaidah 

al-ada‟ mahakkamah. Sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat adat tidak 

memperhaatikan syarat dan rukun kewarisan sebagaiaman pendapt ahli Wahbah 

Az-Zuhailih  dikatakan bahwa meninggal dunia adalah syarat dan rukun 

terjadinya warisan.  

Penuturan informan di atas  terkait praktik pembagian warisan yang dilakukan 

oleh masyarakat adat Amma Toa, seperti yang diungkapkan oleh tokoh muda 

Mustamin, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: 

1) Sistem pembagian warisan yang adil dan merata: Pandangan Mustamin 

menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat 

Amma Toa dianggap adil dan merata. Setiap anak, baik laki-laki maupun 
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perempuan, mendapatkan bagian yang sama banyak. Pendekatan ini 

mencerminkan semangat kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan. 

2) Perbandingan dengan sistem pembagian warisan dalam Islam: Mustamin 

menyatakan bahwa cara pembagian warisan dalam Islam, yang memberikan 

bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan, dianggap tidak 

adil bagi keluarganya. Pandangan ini mencerminkan perbedaan antara sistem 

pembagian warisan dalam masyarakat adat Amma Toa dengan aturan hukum 

Islam dalam hal ini. 

3) Kedekatan hidup dan kebijakan khusus: Mustamin juga menyebutkan bahwa 

ada pengecualian dalam sistem pembagian warisan jika terdapat kedekatan 

hidup dengan pewaris atau jika seseorang hidup bersama dengan pewaris. Hal 

ini menunjukkan adanya kebijakan khusus yang dapat mempengaruhi 

pembagian warisan, tetapi kebijakan tersebut harus disepakati oleh semua 

anggota keluarga. 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja di masyarakat adat Amma 

Toa memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pembagian warisan dalam 

masyarakat mereka. Mereka melihat sistem ini sebagai cara yang adil dan merata 

dalam membagi harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada 

kesadaran bahwa kebijakan khusus dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, 

tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Pandangan ini mencerminkan 

nilai-nilai kesetaraan gender dan keputusan bersama dalam praktik pembagian 

warisan di masyarakat adat Amma Toa 

 

. 
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Sementara pendapat lain yang dikemukkan oleh Hamsin Cion beliau 

berpendapat 

    ” Pembagian warisan pada masyarakat adat Amma Toa  mendapat harta 
warisan dari peninggalan orang tua dibagi rata dan sama banyak antara 
laki-laki dan perempuan. Perbandingannya 1:1 bagian karena laki-laki 
sebenarnya sudah mendapat bagian harta yang dipakai dalam biaya 
pernikahan, sebab pada umumnya laki-laki waktu pelamaran pernikahan 
memakai uang panai‟ banyak dan membawa mahar berupa tanah harus 
ada dan juga membawa kerbaua untuk dipotong pada rumah keluarga 
mempelai wanita yang disebut sunrang tedong tunuang dan tedong 
tallasa atau kerbau untuk dipelihara. Jadi jika dioandang pembagian 
warisan dalam islam hampir sebanding bagian antara anak laki-laki dan 
perempuan 2:1, Cuma dalam pernikahan masyarakat yang menerapkan 
Islam mahar berupa tanah tidak menjadi prioritas dan hewan bawaan 
pada pihak keluarga mempelai wanita.”

115
 

 

Pernyataan ini dapat katakan bahwa sistem pembagian warisan yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat adat Amma toa dominan masyarakat ikut pada 

kebiasaan masyarakat yang harus diikuti bersama karena sudah menjadi kebiasaan 

yang sulit dirubah ke dalam sistem pembagian dalam pandangan Islam. Sebab 

perbedaan pemahaman terhadap sistem adat bila dibandingkan pada konsep Islam. 

Menurut penulis konsep Islam bila dianalisa sangat menguntungkan bagi anak 

laki-laki karena mendapat dua bagian daripada saudara perempuan.  

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Amma Toa 

mengutamakan prinsip merata dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Tradisi pernikahan dan kontribusi laki-laki dalam bentuk panai' atau mahar 

menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam mengatur pembagian warisan. Hal 

ini mencerminkan kompleksitas dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi 

dalam masyarakat tersebut, di mana kesetaraan gender menjadi prinsip yang 

dihormati dalam sistem pembagian warisan.Pendapat ini senadah yang 

disampaikan oleh Puto Rabaning Bahwa 
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“Masalah pambagean barang anak buru‟nea na anak bahie, 
matunkana, lohe bagenna buru‟nea minka mainngi nipabunting naapakemi 
hattunna buntin, minka punna niitee, lohe bagenna bahine, ka naasaba‟' ia 
aappallu, aakkatutho tau, hatutunna si bola tauwa. Taattai lohe nauppa ana‟ 
bahinea na ana‟buru‟nea. Maksudnya: “sistem bagi tanah terhadap ahli 
waris dari harta pewaris sebenarnya posisi bagian laki-laki lebih banyak 
karena dibiayai dalam pernikahaan oleh orang tua tetapi dalam 
kenyataannya bagian perempuan lebih banyak karenammerekaa sibuk 
memasak dan menghidangkan makanan pada keluarga ketika hidup 
bersama maka wajar anaak perempuan mendapat lebih banyak daripada 
anak laki-laki”

116
. 

Pada pandangan masyarakat adat Amma Towa secara umum tidak 

memisahkan antara harta warisan, hibah dan kewajiban orang tua untuk 

menikahkan anak laki-lakinya, biaya pernikaan anak laki-laki dihitung juga 

sebagai bagiannya. akan tetapi semua dihitung dan digabungkan yang nantinya 

akan menjadi bahan pertimbangan. mengenai sistem bagi tanah terhadap ahli 

waris dari harta pewaris dalam masyarakat adat Amma Toa menunjukkan adanya 

perbedaan antara posisi yang seharusnya dan kenyataan yang terjadi terkait 

pembagian harta warisan, khususnya tanah, di antara ahli waris. Beberapa aspek 

yang dapat diperhatikan dari analisis tersebut adalah: 

1) Posisi Bagian Laki-laki dalam Biaya Pernikahan: Analisis menyebutkan 

bahwa laki-laki sebenarnya sudah mendapat bagian dari harta warisan 

orang tua dalam bentuk biaya pernikahan. Dalam tradisi pernikahan 

masyarakat adat Amma Toa, laki-laki harus memberikan panai' atau mahar 

berupa tanah sebagai bagian dari kontribusinya dalam keluarga. 

Seharusnya, hal ini dapat mempengaruhi bagian yang diterima oleh laki-

laki dalam pembagian harta warisan. 

2) Realitas Pembagian Bagian Perempuan yang Lebih Banyak: Meskipun 

seharusnya laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar karena 

kontribusi dalam pernikahan, kenyataannya bagian perempuan lebih 
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banyak. Penjelasan yang diberikan adalah bahwa anak perempuan 

seringkali sibuk memasak dan menghidangkan makanan bagi keluarga 

ketika hidup bersama. Aktivitas ini dianggap sebagai sumbangan nyata 

dan berharga, sehingga anak perempuan dianggap wajar untuk 

mendapatkan lebih banyak bagian dari harta warisan. 

3) Penghargaan terhadap Peran Perempuan dalam Keluarga: Analisis tersebut 

mencerminkan penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga, 

terutama dalam urusan rumah tangga dan memasak. Kontribusi ini diakui 

sebagai penting dan berarti dalam masyarakat adat Amma Toa, sehingga 

anak perempuan dianggap pantas untuk menerima lebih banyak bagian 

dari tanah warisan. 

4) Dinamika Tradisi dan Nilai Budaya: Perbedaan antara posisi yang 

seharusnya dan kenyataan dalam pembagian tanah warisan mencerminkan 

dinamika tradisi dan nilai-nilai budaya yang mungkin mempengaruhi 

proses pembagian harta warisan dalam masyarakat ini. Faktor-faktor 

seperti peran gender, tradisi pernikahan, dan nilai-nilai keluarga dapat 

mempengaruhi cara pembagian harta warisan dilakukan. 

Uraian di atas dapat dilihat bahwa sistem pembagian tanah warisan dalam 

masyarakat adat Amma Toa tidak selalu mengikuti prinsip yang seharusnya 

berdasarkan kontribusi dalam pernikahan. Realitas yang terjadi menunjukkan 

adanya penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga, sehingga 

pembagian bagian perempuan lebih banyak. Hal ini mencerminkan kompleksitas 

dan dinamika tradisi serta nilai-nilai budaya yang menjadi faktor dalam praktik 

pembagian harta warisan dalam masyarakat tersebut. 

Pada pandangan lain yang berkaitan dengan pembagian harta warisan 

terhadap pewaris yang memiliki anak semua laki-laki maka pembagian itu sama 



111 
 

rata dan nyaman terhadap keluarga karena tidak ada perselisihan antara 

bersaudara sebab semua anak berkelamin laki-laki maka bagianya rata dan dapat 

diatur oleh saudara tertua.   Seperti yang dikemukakan oleh Jusriedi bahwa  

 “Sistem pembagian yang berlaku bagi suadaranya sama banyak karena 
dari lima bersaudara semua laki-laki dan diatur oleh kakak tertua dan 
kebetulan kakak tertua memiliki manajemen yang bagus dan sangat 
dihormati oleh adik-adiknya.” Danbeda halnya orang yang memiliki 
saudara antara laki-laki dan perempuan, kadang ada yang terjadi hanya 
anak laki-laki yang mendapat lebih banyak dari sausdara perempuan, 
jika saudara perempaun tersebut memiliki rekam jejak dalam pergaulan 
pada masyarakat pernah terjerat pada prilaku yang menyimpang 
sehingga mencoreng nama baik keluarga besar terhadap masyarakat 
umum maka akan disanksi pembagia  warisan tidak merata. Dan ada 
juga terjadi pembagian warisan bila Ayah lebih dahulu meninggal dunia 
maka pembagian anak antara laki-laki dan perempaun sama banyak dan 
ada juga bagian untuk istri, Bila peninggalan tersebut berupa sawah 
bergilir maka bagian Ibunya dikerjakan yang saudara yang serumah 
maka nantinya misalnya Ibuya meninggal dunia maka yang 
berhakmenggarap tersebut adalah orang yang serumah Ibunya waktu 
hidup”

117
   

Pada pandangan ini sejalan dengan sisstem pembaagian waarisan dalam 

perspektif hukum Islam karena pembaagian bagia rata karena semua bersaudaraaa 

anak laki-laaki sementara yang lain jika dianalisis memiliki asas manfaat yng 

ssaling menungtungkan daan tidaak ada yang mmeraasa dirugikan. 

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Amma Toa 

menunjukkan beragam praktik dan kebijakan yang dapat mempengaruhi 

pembagian harta warisan. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dari analisis 

tersebut adalah: 

1) Sistem pembagian yang sama banyak untuk saudara laki-laki: dalam kasus di 

mana semua anak bersaudara adalah laki-laki, sistem pembagian warisan 

yang berlaku adalah setiap saudara mendapatkan bagian yang sama banyak. 

Sistem ini diatur oleh kakak tertua, yang memiliki manajemen yang baik dan 
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dihormati oleh saudara-saudaranya. Hal ini mencerminkan adanya hierarki 

dalam keluarga dan penghormatan terhadap peran kakak tertua. 

2) Pembagian yang tidak merata untuk saudara laki-laki dan perempuan: Jika 

ada saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, terkadang pembagian 

warisan dapat tidak merata. Hal ini dipengaruhi oleh rekam jejak saudara 

perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat. Jika saudara perempuan 

tersebut memiliki rekam jejak yang menyimpang dan mencoreng nama baik 

keluarga besar, maka dapat diterapkan sanksi berupa pembagian warisan yang 

tidak merata untuk saudara perempuan tersebut. 

3) Pembagian warisan setelah kematian ayah: Jika ayah meninggal dunia, 

pembagian warisan dilakukan antara anak laki-laki dan perempuan dengan 

bagian yang sama banyak. Selain itu, ada juga bagian untuk istri sebagai salah 

satu ahli waris. Jika peninggalan berupa sawah bergilir, bagian ibu dapat 

dikerjakan oleh saudara yang serumah dengan ibu. Hal ini menunjukkan 

adanya perhatian terhadap peran dan hak-hak ahli waris, serta kebijakan yang 

mempertimbangkan kondisi keluarga dalam pembagian warisan. 

Penjelasan di atas terlihat bahwa sistem pembagian warisan dalam 

masyarakat adat Amma Toa bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor tertentu seperti hubungan keluarga, rekam jejak sosial, dan kondisi 

keluarga. Pengaturan pembagian warisan diatur oleh kakak tertua yang dihormati, 

namun juga dapat ada sanksi jika ada saudara yang memiliki rekam jejak 

menyimpang. Sistem ini mencerminkan kompleksitas nilai-nilai budaya dan 

kebijakan dalam masyarakat adat Amma Toa yang mempertimbangkan keadilan 

dan kondisi keluarga dalam pembagian harta warisan. 

2) Persepsi masyarakat terkait  praktik pembagian warisan yang dilakukan 

oleh  masyarakat Adat Amma Toa 
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Persepsi masyarakat terhadap praktik pembagian warisan dalam masyarakat 

Adat Amma Toa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, sosial, dan 

individual. Dalam analisis ini, penting untuk memahami kompleksitas pandangan 

yang berbeda-beda ini dan melihatnya dalam konteks kebudayaan dan nilai-nilai 

yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Ada beberapa persepsi masyarakatterkait  

praktik pembagian warisan yang telah terjadi pada masyarakat adat Amma Toa, 

Menurut Tamrin Rais bahwa pembagian harta warisan yang terjadi pada 

masyarakat adat Amma Toa sebenarnya bagian untuk laki-laki 2:1 terhadap anak 

perempuan tetapi pada praktinya banyak yang terjadi tidak seperti itu, tetapi 

kadang ada yang bagian rata sebanyak bagian anak laki-laki dan perempuan. Pada 

pandangan ada istilah bahwa anak laki-laki istilah orang tua dulu dikatakan 

buru‟nea a‟lembara na minting artinya anak laki-laki mendapat dua bagian yaitu 

memikul sambil menjinjing. Karena seorang laki-laki mendapat tanggungjawab 

menghidupi anak dan istri  namun, kadang ada orang yang sulit dipahami 

pahamnya dan biasanya memperlakukan saudaranya yang tiak wajar karena 

mungkin zamanya menuntut harta warisa secara berlebihan karena dalam bahasa 

konjonya a‟bakka ki te‟ka. Artinya orang memiliki sifat keserakaan dan 

ketamakan yang luar biasa dan lupa hak-hak saudarnya yang lain
118

 Pada pendapat 

lain, dikemukakan oleh Muh.Ansar: 

“Bahwa sistem pembagian warisan pada masyarakat adat Amma Toa 

sebagian masyarakat melakukan pembagian warisan sebelum 

meninggal kedua orang Tuanya dengan sinstem bagi rata baik laki-

laki maupun perempaun sama-sama banyak atra satu dengn lainnya. 

Misalnya masing-masing mendaptakan sepetak kebun atau sawah dan 

sisanya juga akan dipakai biaya hidup anak yang hidup bersama orang 

tuanya. Dan pada umumnya lebih banyak harta warisan yang 

didapatkan anak perempuan selain endaptkan tanah juga mendapatkan 

rumah bila perempuan itu bersama keduanya. Semntara anak-lakinya 

mendapatkan satu bagian saja karena alasannya laki-laki sudah 
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memakai banyak dana untuk biaya perkawinan dan kewajiban orang 

tua dikawian anak laki-lakinya”
119

     

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Amma Toa 

menunjukkan bahwa ada variasi dalam praktik pembagian warisan. Beberapa 

aspek penting yang dapat diidentifikasi dari analisis tersebut adalah: 

1) Pembagian warisan sebelum meninggalnya orang tua: Salah satu praktik 

pembagian warisan dalam masyarakat adat Amma Toa adalah melakukan 

pembagian warisan sebelum meninggalnya kedua orang tua. Dalam sistem 

ini, pembagian dilakukan secara adil dan merata, di mana laki-laki dan 

perempuan mendapatkan bagian yang sama banyak. Setiap anak menerima 

sepetak kebun atau sawah sebagai bagian warisan. 

2) Pembagian warisan dan biaya hidup: Selain mendapatkan sepetak kebun atau 

sawah, sisanya dari harta warisan akan digunakan untuk biaya hidup anak 

yang tinggal bersama orang tua. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap 

keberlangsungan hidup anak-anak yang masih berada di bawah tanggungan 

orang tua. 

3) Lebih banyak harta warisan untuk anak perempuan: Terdapat kecenderungan 

bahwa anak perempuan mendapatkan lebih banyak harta warisan 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Selain mendapatkan tanah, anak 

perempuan juga bisa mendapatkan rumah jika dia tinggal bersama kedua 

orang tuanya. Di sisi lain, anak laki-laki mendapatkan satu bagian saja karena 

telah menggunakan banyak dana untuk biaya perkawinan dan memiliki 

kewajiban terhadap orang tua. 

4) Pertimbangan kewajiban anak laki-laki: Alasan bahwa anak laki-laki 

mendapatkan satu bagian saja dalam pembagian warisan adalah karena telah 
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menggunakan banyak dana untuk biaya perkawinan dan memiliki kewajiban 

terhadap orang tua. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial yang dipikul 

oleh anak laki-laki terhadap keluarga dan orang tua. 

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa sistem pembagian warisan 

dalam masyarakat adat Amma Toa mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan 

perhatian terhadap keberlangsungan hidup anak-anak yang masih tinggal bersama 

orang tua. Pembagian yang merata dan adil antara laki-laki dan perempuan juga 

menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Namun, terdapat juga pertimbangan terhadap 

kewajiban sosial anak laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan 

kompleksitas dan perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keluarga dalam 

praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Amma Toa.     

K. Analisis Hukum Islam  terhadap Sistem Kewarisan Amma Toa  

Sistem kewarisan Amma Toa dari perspektif hukum Islam melibatkan 

pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang mengatur pembagian 

warisan. Penting untuk menilai sejauh mana praktik-praktik pewarisan dalam 

budaya Amma Toa sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta 

mempertimbangkan bagaimana potensi penyesuaian dapat dilakukan untuk 

mencapai kesesuaian yang lebih baik antara budaya dan agama. 

Sistem  pembagian warisan dalam Islam berasal keadilan sesuai pedoman 

ayat al-Qur‟an dan Hadis shahih. Perlu dipahami bahwa Penetapan sistem 

pembagian warisan bagian dari Ibadah Furu‟iah berupa amalan ibadah identik 

dengan perbedaan pendapat maka didahulukan islah/musyawarah untuk 

“mencapai kesepakatan.  Mengutip  pernyataan bapak Sabri Samin dalam 

kuliahnya   

“Bahwa Pembagian warisan termasuk perintah Allah dalam al-Qur‟an 
masuk dalam kategori ibadaha Furu‟iah bila dilanggar maka tidak akan 
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mendapat dosa dan berbeda dengan perintah Allah terkait dengan Ibadah 
Usuliah bila dlanggar perintahnya maka pelakunya berdosa”.

120
 

Harta warisan biasanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan 

harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua 

laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau 

dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Ada 

beberapa alasan sehingga harta warisan tersebut belum dibagi, seperti: Pembagian 

Harta Warisan dalam Islam . 

1) Calon pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan 

sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan, dimana harta warisan 

dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan 

berupa rumah kebun, dan sawah sehingga dengan demikian setiap ahli 

waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya. 

2) Ahli waris mempunyai kesepakatan untuk tidak membagi sebagian atau 

seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan 

untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan 

meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun.  

3) Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka membiayai 

ahli waris yang belum mandiri atau ahli waris lain dianggap belum dewasa 

atau cakap mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan 

haknya.  

4) Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena 

menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau bapaknya, 

sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-

anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa. 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian kasus yang terjadi dalam 

masyarakat adat Amma Toa terdapat harta waris yang belum dibagi. Hal ini 

menggambarkan bahwa sistem warisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga 

masyarakat adat Amma Toa kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba juga 

menganut sistem warisan mayorat. Walaupun demikian, sistem mayorat yang 

terjadi dalam keluarga Islam pun ini dilakukan karena adanya pertimbangan-

pertimbangan tertentu untuk tidak membagi harta warisan yang didasarkan kepada 

wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. 

Oleh karena itu, model sistem warisan mayorat yang dijumpai dalam masyarakat 

adat Amma Toa ini dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau 

penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual.  

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu(2:1) 

dengan perempuan seperti yangterrah dalam al-Qur‟an harus dikomparasikan 

dengan perspektif yang lain, bilamana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh 

lebih besar daripada perempuan. Pertama, laki-laki bekewajiban membayar mahar 

(maskawin) sementara perempuan hanya menerima dan menikmatinya. Kedua, 

laki-laki yang berkewajiaban mencari nafkh keluarga sementara perempuan hanya 

berkewajiban mentaati dan melayai suaminya.  Kewajiban mencari nafkah secara 

tegas oleh Allah dalam QS al-Nisa/4:34. 

 
ى بَ عْضٍ وَّبِاَ وُ بَ عْضَهُمْ عَلّٰ لَ اللّّٰ  ۗۗ انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِِِمْ  ٰٓۗ الَرِّجَالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِۤ بِاَ فَضَّ

فِظّٰتٌ لِّلْغَيْبِ  تٌ حّٰ تُ قّٰنِتّٰ لِحّٰ وُ فاَلصّّٰ تِِْ تََاَفُ وْنَ نُشُوْزَىُنَّ فَعِظوُْىُنَّ وَاىْجُرُوْىُنَّ ۗۗ بِاَ حَفِظَ اللّّٰ
وَالّّٰ

غُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلَا  ِۚۗ فِِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ وْىُنَّ  رااۗۗ فاَِنْ اَطعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ وَ كَانَ عَلِيِّا كَبِي ْ  اِنَّ اللّّٰ

Terjemahnya :  

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan 
(istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 
sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah 
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mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak 
ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang 
kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah 
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka 
(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. 
Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”

121
 

Analisis ayat tersebut, kita dapat menarik beberapa relevansi yang mungkin 

berkaitan dengan sistem kewarisan dalam masyarakat adat Amma Toa: 

1) Penanggung jawab laki-laki: Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki 

(suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah 

melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dalam konteks 

warisan, hal ini bisa diartikan bahwa laki-laki dianggap memiliki peran utama 

dalam pembagian warisan, dan dapat mempengaruhi pembagian harta lebih 

banyak daripada perempuan. 

2) Tanggung jawab nafkah: Ayat tersebut menekankan bahwa laki-laki telah 

menafkahkan sebagian dari hartanya untuk perempuan. Dalam sistem 

kewarisan, ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab laki-laki untuk 

menyediakan nafkah bagi keluarga, termasuk memastikan kebutuhan 

perempuan dan anak-anak terpenuhi setelah kematian orang tua. 

3) Nilai-nilai kepatuhan dan kesalehan: Ayat tersebut juga menyoroti nilai-nilai 

kepatuhan dan kesalehan dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks 

kewarisan, nilai-nilai ini dapat mencerminkan cara masyarakat adat Amma 

Toa menilai ahli waris yang dianggap lebih saleh dan taat, dan mungkin 

memberikan mereka bagian lebih besar dalam warisan. 

Qs al-Nisa /4:11  

نَُّ وَلَ ٌٌ  َ  ََكُنْ لَِّ ُُ مَا تَ رَََ ازَْوَاجُكُمْ اِنْ ََّّْ   ۗۢ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ مِنْ فاَِنْ كَانَ لَِنَُّ وَلَ ٌٌ  ِۚۗ كُمْ نِصْ
َْنٍ  ٰٓۗ بَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ َ ُّوْصِيَْْ بِِاَ ََكُنْ لَّكُمْ وَلَ ٌٌ  ۗۗ اوَْ دَ فاَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَ ٌٌ  ِۚۗ وَلَِنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ اِنْ ََّّْ 
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نْ  َْنٍ  ٰٓۗ صُوْنَ بِِاَبَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ تُ وْ  ۗۢ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِّ لَةا اوَِ امْرَاةٌَ  ۗۗ اوَْ دَ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ َ ُّوْرَثُ كَلّٰ
لَو هُمَا السُّ ٌُسُ  ٰٓۗ ۗٗ وَّ ن ْ لِكَ فَ هُمْ شُركََاءُۤ فِِ ٰٓۗ فاَِنْ كَانُ وْ  ِۚۗ اخٌَ اوَْ اُخْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِ ٌٍ مِّ ا اكَْثَ رَ مِنْ ذّٰ

ى بِِاَ ۗۢ الث ُّلُثِ مِنْ  َْنٍ  ٰٓۗ بَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ َ ُّوْصّٰ رَ مُضَارٍّۤ  ۗ  اوَْ دَ وِ  ِۚۗ غَي ْ نَ اللّّٰ وُ  ۗۗ وَصِيَّةا مِّ  ۗۗ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ وَاللّّٰ

Terjemahnya :  

”Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan 
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 
setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun 
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 
perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) 
lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga 
itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan 
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

122
 

Ayat QS al-Nisa/4:11 mengatur tentang pembagian warisan dalam 

hubungan suami-istri dan antara saudara kandung. Ayat ini memberikan panduan 

tentang pembagian warisan berdasarkan kondisi keluarga dan status perkawinan. 

Berikut adalah beberapa analisis tentang ayat ini: 

1) Pembagian warisan bagi suami-istri: Ayat ini menetapkan bahwa jika 

suami meninggal dunia dan istri tidak memiliki anak, istri akan menerima 

seperdua dari harta yang ditinggalkan suami. Jika istri memiliki anak, 

bagian istri berkurang menjadi seperempat, dan tiga perempat lainnya 

menjadi bagian dari anak-anak. Hal ini mencerminkan peran laki-laki 

sebagai penanggung jawab atas perempuan, dan sekaligus menjamin 

perlindungan bagi istri dan anak-anak jika suami meninggal dunia. 
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2) Pembagian warisan jika tidak memiliki anak: Jika suami atau istri 

meninggal dunia tanpa memiliki anak, maka bagian dari harta yang 

ditinggalkan akan diserahkan kepada pihak keluarga lainnya, seperti 

orangtua atau saudara kandung. Di masyarakat adat Amma Toa, sistem 

pembagian warisan yang berlaku sebagian besar melakukan pembagian 

secara rata antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi ayat ini mengatur 

perbedaan proporsi antara mereka berdasarkan kondisi keluarga. 

3) Pembagian warisan bagi saudara kandung: Ayat ini juga mengatur 

pembagian warisan jika seseorang meninggal dunia tanpa ayah dan anak, 

tetapi memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu. Dalam kasus ini, 

saudara seibu akan menerima seper enam dari harta warisan. Jika ada lebih 

dari satu saudara seibu, mereka bersama-sama mendapatkan bagian 

sepertiga. Hal ini memberikan kesetaraan dalam pembagian warisan antara 

saudara kandung laki-laki dan perempuan. 

4) Penegasan ketentuan Allah: Ayat ini mengakhiri dengan menegaskan 

bahwa ketentuan tentang pembagian warisan ini adalah dari Allah, yang 

Maha Mengetahui dan Maha Penyantun. Hal ini menekankan bahwa 

pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah harus diikuti dan 

dijalankan dengan adil dan bijaksana. 

Kaitannya dengan masyarakat adat Amma Toa, sistem pembagian warisan 

mereka tampaknya memiliki persamaan dengan ayat-ayat ini dalam hal mengakui 

peran laki-laki sebagai penanggung jawab dan pembagian proporsional 

berdasarkan kondisi keluarga. Namun, implementasi dan detail pembagian 

warisan mungkin berbeda berdasarkan adat dan tradisi setempat yang berlaku di 

masyarakat Amma Toa. 
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Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-

tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan 

memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang 

dari sepertiga harta warisan.  Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali 

bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki 

bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan 

justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung 

tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, 

ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai 

relevansinya. Kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa ketetapan Allah 

tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak 

laki-lakinya, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memberi anak 

perempuannya semasa hidup dan sehatnya - jumlah yang dianggapnya dapat 

menghasilkan keadilan di antara anak-anaknya. Allah memberi wewenang kepada 

pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk menggunakan hartanya sesuai 

kehendaknya dalam batass yang halal dan adil. Apabila dia meninggal dunia, 

maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, 

dan hanya Dialah yang berwenang penuh membaginya sebagaimana ditetapkan-

Nya dalam ketentuan hukum waris.  

a. Meskipun standar keadilan normatif menyatakan bahwa anak laki laki 

memperoleh dua kali bagian anak perempuan adalah sebuah standar yang 

paling adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, anak laki-laki 

pun juga harus dapat berlaku arif dan bijaksana ketika melihat saudara 

perempuannya, kehidupannya lebih miskin dan menderita daripada dia.  
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b. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid Islah
123

  

c. Maksud dalam tafsiran pembagian waris  

Pertama: Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai 

berikut: 

1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak 

laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi 

untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak 

perempuan satu bagian.  

2. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak 

perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak 

perempuan.  

3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti 

suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah 

ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada 

dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak 

perempuan satu bagian.  

4. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut 

mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara 

sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat 

diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip 

sebelumnya (Butir 1) rnenunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali 

lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) 

"jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". 
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Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris 

hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta 

peninggalan pewaris.  

5. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian 

mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal 

terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan 

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup 

keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi ijma'.  

Kedua: Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah: 

  

ََكُنْ لَّو ِۚۗ ...وَلَ ٌٌ  هُ  ٰٓۗ وَّوَرثِوَ وَلَ ٌٌ  ۗٗ فاَِنْ ََّّْ  وِ  ابََ وّٰ وِ  اِخْوَةٌ  ٰٓۗ لوَ كَانَ  فاَِنْ  ِۚۗ  الث ُّلُثُ  فَلَِمُِّ  فَلَِمُِّ
َْنٍ  ٰٓۗ بَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ َ ُّوْصِيْ بِِاَ ۗۢ مِنْ  السُّ ٌُسُ  لََ تَ ٌْرُوْنَ اََ ُّهُمْ اقَْ رَبُ لَكُمْ  ِۚۗ اّٰباَۤؤكُُمْ وَابَْ نَاۤؤكُُمْ  ۗۗ اوَْ دَ

وِ  ۗۗ نَ فْعاا  نَ اللّّٰ ا... ۗۗ فَرَِْضَةا مِّ ا حَكِيْما وَ كَانَ عَلِيْما اِنَّ اللّّٰ  

Terjemahnya : 

.... "Dan untuk dua orang ibu-hapak, 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-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam."....(QS.al-Nisa‟ 4/11)  

Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:  

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang 

meninggal mempunyai keturunan.  

2. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian 

sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per 

tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang 
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hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah 

tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.  

3. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau 

lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah 

mendapatkan lima per enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah 

mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan 

hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang). Jika 

misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalangan saudara pewaris 

terhadap ibu mereka artinya bila tanpa adanya saudara (dua orang atau 

lebih) ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung 

pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam bagian? Jawabannya, hikmah 

adanya hajib tersebut dikarenakan ayahlah yang menjadi wali dalam 

pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu 

tidaklah demikian. Jadi, kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih 

banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk 

membiayai kehidupan mereka.  

4. Ketiga: Utang orang yang meninggal lebih didahulukan daripada wasiat. 

Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar utangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan 

ketimbang membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, 

utanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, utang-utang pewaris 

terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila 

memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yang diamalkan Rasulullah 

saw. 
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Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya kalian telah membaca 

firman 

Allah   

وِ  اِخْوَةٌ  ٰٓۗ ......فاَِنْ كَانَ لَو َْنٍ  اوَْ  ٰٓۗ بِِاَ َ ُّوْصِيْ  وَصِيَّةٍ  بَ عْ ٌِ  ۗۢ مِنْ  السُّ ٌُسُ  فَلَِمُِّ  ۗۗ  دَ
..… 

…dan Rasulullah telah menetapkan dengan menunaikan utang-utang orang yang 

meninggal, lalu barulah melaksanakan wasiatnya…. 

Hikmah mendahulukan pembayaran utang dibandingkan melaksanakan 

wasiat adalah karena utang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak 

orang yang utang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati. Selain itu, 

utang tersebut akan tetap dituntut oleh orang yang mempiutanginya, sehingga bila 

yang berutang meninggal, yang mempiutangi akan menuntut para ahli warisnya. 

Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan, kalaupun tidak 

ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya. Di sisi lain, agar manusia 

tidak melecehkan wasiat dan jiwa manusia tidak menjadi kikir (khususnya para 

ahli waris),  maka  Allah SWT mendahulukan penyebnya. 

Mengutamakan pembayaran utang, masyarakat diharapkan untuk tetap 

menjunjung tinggi kewajiban membayar utang dan menghindari perilaku yang 

tidak jujur atau kikir dalam melaksanakan wasiat. Dengan demikian, sistem 

hukum waris dalam Islam memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab 

terhadap utang dan pelaksanaan amalan sunnah berupa wasiat untuk mewujudkan 

keadilan dan kebersamaan dalam pembagian warisan. 

Keempat: Firman Allah. 
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وِ  ۗۗ لََ تَ ٌْرُوْنَ اََ ُّهُمْ اقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعاا  ِۚۗ اّٰباَۤؤكُُمْ وَابَْ نَاۤؤكُُمْ  ۗۗ .… نَ اللّّٰ ا اِ  ۗۗ فَرَِْضَةا مِّ وَ كَانَ عَلِيْما نَّ اللّّٰ
ا......  حَكِيْما

Terjemahnya: 

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 
Allah.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana…QS.Al-Nisa‟(4/11)”

124
 

Penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang 

berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini 

tidak diserahkan kepada manusia, siapa pun orangnya, cara ataupun aturan 

pembagiannya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan 

keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak 

akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan 

dalam ayat-ayat Allah. 

Manusia tidak akan tahu manakah di antara orang tua dan anak yang lebih 

dekat atau lebih besar kemanfaatannya terhadap seseorang, tetapi Allah, Maha 

Suci Dzat-Nya, Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Pembagian yang 

ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian, siapakah yang dapat membuat aturan 

dan undang-undang yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi umat 

manusia dan kemanusiaan selain Allah. 

Kelima: Firman Allah. QS.al-Nisa 4/12. 

نَُّ وَلَ ٌٌ  ََكُنْ لَِّ ُُ مَا تَ رَََ ازَْوَاجُكُمْ اِنْ ََّّْ   ۗۢ فاَِنْ كَانَ لَِنَُّ وَلَ ٌٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ مِنْ  ِۚۗ وَلَكُمْ نِصْ
َْنٍ  ٰٓۗ بَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ َ ُّوْصِيَْْ بِِاَ ََكُنْ لَّكُمْ وَلَ ٌٌ  ۗۗ اوَْ دَ فاَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَ ٌٌ  ِۚۗ وَلَِنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ اِنْ ََّّْ 

نْ  فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ  َْنٍ  ٰٓۗ بَ عْ ٌِ وَصِيَّةٍ تُ وْصُوْنَ بِِاَ ۗۢ مِّ لَةا اوَِ امْرَاةٌَ  ۗۗ اوَْ دَ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ َ ُّوْرَثُ كَلّٰ
لَو هُمَا السُّ ٌُسُ وَ  فلَِكُلِّ  اُخْتٌ  اوَْ  اخٌَ  ٰٓۗ ۗٗ وَّ ن ْ لِكَ فَ هُمْ شُركََاءُۤ فِِ ٰٓۗ فاَِنْ كَانُ وْ  ِۚۗ احِ ٌٍ مِّ ا اكَْثَ رَ مِنْ ذّٰ

ى بِِاَبَ عْ  ۗۢ الث ُّلُثِ مِنْ  َْنٍ  ٰٓۗ  ٌِ وَصِيَّةٍ َ ُّوْصّٰ رَ مُضَارٍّۤ  ۗ  اوَْ دَ وِ  ِۚۗ غَي ْ نَ اللّّٰ وُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ  ۗۗ وَصِيَّةا مِّ  .ۗۗ وَاللّّٰ
                                                           

124 Kemenag RI.al-Qur‟an dan terjemahnya 
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Terjemahnya:  

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar utangnya. Para 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 sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar utang-utangmu."

125
   

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya (QS. al-Nisa' 

4:11) beberapa hal yang dapat diperhatikan adalah: 

1. Pembagian warisan bagi suami: Ayat ini menyebutkan bahwa suami 

memiliki bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika istri 

tidak memiliki anak. Ini menunjukkan bahwa suami berhak mendapatkan 

bagian yang lebih besar dalam warisan istri tanpa keturunan. 

2. Pembagian warisan bagi istri: Jika istri memiliki anak, suami berhak 

mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi 

wasiat atau dibayar utang-utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta 

yang ditinggalkan suami jika suami tidak memiliki anak. Namun, jika suami 

memiliki anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat atau dibayar utang-utangnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika ada keturunan, bagian istri menjadi lebih kecil 

dalam warisan. 

3. Pembagian warisan bagi saudara: Jika pewaris meninggal dunia tanpa 

meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki atau saudara 

perempuan, maka bagi masing-masing saudara, baik laki-laki maupun 

perempuan, bagian warisannya adalah seper enam dari harta. Jika saudara 
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lebih dari satu, mereka bersama-sama mendapatkan bagian yang sepertiga 

dari harta setelah dipenuhi wasiat atau dibayar utang-utangnya. 

4. Keadilan dan bijaksana: Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan 

kebijaksanaan dalam pembagian warisan. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip Islam yang mengatur tentang keadilan dalam pembagian harta 

warisan. 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi 

suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.  

Bagian suami: 

1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka 

suami mendapat bagian separo dari harta yang ditinggalkan istrinya.  

2. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak), maka 

suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.  

Bagian istri : Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai 

anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat. Apabila seorang suami 

meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian 

seperdelapan.  Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau 

saudara perempuan seibu. Firman-Nya  (artinya): "Jika seseorang mati, baik laki-

laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 
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wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi 

mudarat (kepada ahli waris). "  

Yang dimaksud ikhwah (saudara) dalam penggalan ayat ini (al-Nisa': 12) 

adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah". Jadi, tidak 

mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara 

perempuan "seayah lain ibu". Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama. 

Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah swt telah menjelaskan   

dalam firman-Nya. tentang hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. 

Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat al-Nisa‟. Dalam 

ayat yang disebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, 

sedangkan bila jumlah saudaranya banyak maka mendapatkan sepertiga dari harta 

peninggalan dan dibagi secara rata.
126

  

Ayat ini membahas tentang hak waris saudara laki-laki atau saudara 

perempuan "seibu lain ayah" dalam kasus ketika seseorang meninggal dunia tanpa 

meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki atau saudara 

perempuan hanya dari pihak ibu (seibu). Berikut adalah analisis mengenai hukum 

dan ketentuan yang terkait dengan hal ini: 

1) Kedudukan saudara seibu dalam warisan: Ayat ini secara spesifik 

memberikan hak waris bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu 

lain ayah". Hal ini berarti mereka adalah saudara kandung dari pihak ibu yang 

memiliki kedudukan dalam warisan meskipun pewaris meninggalkan ayah 

tetapi tidak memiliki anak. 

                                                           
126 Muhammad Ali Ash-Shabuni.Pembagian Waris Menurut Islam. (Jakarta: Gema Insani 

Press.tt.)h 15-16 
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2) Pembagian warisan bagi saudara seibu: Ayat ini menjelaskan bahwa bagi 

masing-masing saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah", 

hak warisnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan. Ini 

menunjukkan bahwa hak waris saudara seibu diakui secara jelas dan 

mendapatkan bagian yang proporsional dari harta warisan. 

3) Bagi saudara seibu lebih dari satu: Jika terdapat lebih dari satu saudara laki-

laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah", mereka bersekutu dalam 

bagian yang sepertiga dari harta warisan. Artinya, mereka berbagi sepertiga 

harta tersebut secara bersama-sama setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh 

pewaris atau setelah dibayar utang-utang pewaris. Penting untuk mencatat 

bahwa dalam hal ini, saudara seibu lain ayah memiliki bagian yang setara 

tanpa memandang jenis kelamin. 

4) Menghormati wasiat dan utang: Ayat ini menekankan pentingnya 

menghormati wasiat yang dibuat oleh pewaris dan membayar utang-utang 

pewaris sebelum membagi harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya 

kebijaksanaan dan keadilan dalam menentukan pembagian harta warisan. 

5) Kejelasan pengertian saudara seibu: Ayat ini menyebutkan saudara laki-laki 

atau saudara perempuan "seibu lain ayah" dan menegaskan bahwa hal ini 

telah disepakati oleh ulama sebagai pengertian saudara seibu dalam konteks 

hukum waris. Pengertian yang jelas ini membantu dalam menghindari potensi 

kebingungan atau interpretasi yang salah dalam pembagian warisan. 

Pemaparan ayat di atas memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak 

waris saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah" dalam situasi 

khusus ketika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak. Pembagian warisan ini 

merupakan bagian dari sistem hukum waris dalam Islam yang mengutamakan 
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keadilan dan menghormati wasiat serta utang-utang pewaris sebelum pembagian 

harta dilakukan. 

Ayat ini sangat jelas ditegaskan bahwa sistem pembagian warisan dalam 

Islam sudah ditentukan ole Allah swt agar dipatuhi dan dilaksanakan hamba yang 

beriman. Karena reziko dan manfaat tentu lebih besar faedahnya dan memberikan 

keadilan terhadap semua hamba. Pada penilaian Allah lebih utama dibandingkan 

dengan penilaian umat manusia. Dalam penetapan hukum kewarisan ini harus 

memiliki kecermatan dan ketepatan yang pasti.oleh sebab itu pewaris dan ahli 

waris wajib memiliki pengetahuan tentang ilmu ini agar semua memiliki 

pemahaman dan kerelaan dalam mengamalkan masalah warisan.  
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BAB V 

PENUTUP 

L. Kesimpulan 

Praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Amma Toa menganut 

sistem Parental, yang menarik garis dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan 

pihak ibu, sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan berhak 

mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun asas sistem 

pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat Amma towa adalah  asas 

Ketuhanan, asas kekeluargaan dan asas kolektif. Mengenai asas ketuhanan yang 

membahas tentang keyakinan masyarakat adat Amma Toa adalah menyakini 

bahwa tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu di sebut  Tu Rie a’ra’na.. bagi 

masyarakat awam menyebutnya demikian akan tetapi bagi masyarakat yang 

memiliki pengetahuan agama, berpengalaman dan terdidik menyebut Tuhan yang 

Maha Kuasa adalah Allah swt. atas dasar keyakinan itu mereka juga mau berbagi 

antar sesama keluarga yang memiliki hubungan keluarga dan darah terhadap harta 

warisan peninggalan nenek moyang atau pewaris. mari kita saling berbagi karena 

semua yang ahli waris punya kewajiban dan hak yang sama karena bukan hanya 

kita yang mau hidup melainkan seluruh keluarga mau hidup dan berharap juga 

mendapatkan bagian warisan. Praktiknya berupa tata cara pembagian warisan 

kadang sesui hasil kesepakatan keluarga atau abborong (musyawarah) yaitu 

pembagian warisan setelah selesainya acara upacara kematian yang disebut 

dangang. atau bahkan suatu saat dapat dibagi bila masa lalu belum sempat 

dilakukan pembagian dan kadang  seharusnya sudah selesai dibagikan melainkan 

ditunda saja dulu. Namun demikian, sifat perilaku masyarakat berbeda pandangan 
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dan bahkan ada yang miliki sifat serakah dan ikut campur tangan pada urusan 

orang lain sehingga pada akhirnya disengketakan yang disebut patuntu mana‟ 

Penelitian ini mengkaji persepsi tokoh masyarakat terhadap sistem 

kewarisan adat Amma Toa  menunjukkan bahwa sistem kewarisan pada masyakat 

adat Amma toa lebih parental bahwa sistem kewarisan harus samaa rata antara 

bagian laki-laki dan perempuan mempunyai posisi dan derajat yang sama, yakni 

1:1 bagian. Karena sama-sama hidup dan bekerja.juga dapaat dikemukan bahwa 

anak laki-laki hanya mendapat satu bagian karena bila sudah menikah maka 

membutuhkan biaya yang tinggi jadi dianggap sudah memakai biaya masa lalu 

dan juga besar apalagi dikaitkan juga adanya istilah uang panai‟ kemudian 

masyarakat adata Amma Toa juga terdapat membagikan barangnya pada anaknya 

ketika masih hidupdisebut bagean (hibah). Bila termasuk tanah baik kebun atau 

sawah mereka berikan bentuk bagian dengan tanah dikapling atau dipetak. Dalam 

istilah Islam disebut sebagai hibah. Masyarakat sulitnya membedakan anatara 

warisan dan hibah atau harta pemberian asalkan ada bagiannya maka sudah 

cukup.dan bila sistem kewarisan dalam Islam diterapkan pada masyarakat adat 

maka mereka katakan itu tidak adil, karena bagian anak laki-laki mendapatkan 2 

bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian jadi istilahnya 2:1. 

Pada analisis Hukum Islam tentang sistem kewarisan yang berlaku pada 

masyarakat adat Amma Toa terdapat beberapa persepsi dan praktik yang tidak 

sesuai dengan kaidah kewarisn dalam Islam. Karena bila sistem kewarisan dalam 

Islam terdapat keadilan  mereka pewaris sudah ditentukan bagian masing-masing 

laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Baik disebutkan dalam 

ayat al-Qur‟an maupun hadis Rasullah saw. Bahwa Allah swt menjamin bila 

diterapkan hukum kewarisan yang tepat maka akan terdapat keadilan dan 
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kedamaian. Namun demikian, jika dipandang manfaat untuk  masyarakat bisa 

mengambil faedah secara positif bahwa sistem kewarisan pada masyarakat adat 

Amma Toa karena memiliki kearifan lokal dan nilai positif tidak bertentangan 

dalam Islam akan tetapi banyak pula yang selaras pada sisi maslahat untuk 

keberlangsungan hidup masyarakat secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut 

dapat dikatakan bhwa masyarakat adat Amma toa memperjuangkan persamaan 

hak dan kewajiban bahwa manusia dipandang sama dalam beradaptasi terhadap 

sesamanya dan dapat dikatakan bahwa masyarakat adat Amma Toa 

memperjuangkan nila-nilai keteraan jender. 

M. Saran 

 

1. Perlu adanya suatu undang-undang tersendiri mengenai hukum kewarisan 

Islam yang mengatur dengan jelas dan tegas serta merekomendasikan kepda 

pihak yang berwenang agar aktifitas masyarakat yang diduga melakukan 

persekongkolan jahat terhadap masyarakat lainnya dihentikan dan bila masih 

melakukan maka diberikan sanksi. Pembuatan undang-undang tentang sistem 

kewarisan harus tegas sesuai dengan keinginan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah 

saw, juga sesuai dengan ijma ulamauntuk dijadikan pegangan dan ladasan 

hukum bagi mereka ynag beragama Islam ketika dihadapkan pada berbagai 

macam permasalahan mengenai pembagian warisan tersebut. 

2. Berkenaan dengan penyelesaian utang pewaris, sebaiknya diselesaikan secara 

musyawarah mufakat diantara para ahli waris, karena al-Qur‟an dan 

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan jelas bahwa ahli waris wajib 

menyelesaikan hal-hal berkenaan dengan utang pewaris. Adapun tata cara 

pembagian warisan yang berlaku bagi masyarakat adat Amma Toa, adanya 
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hasrat ingin menguasai hak orang lain dan pengaruh kehidupan yang terus 

menuntut pola hidup keterpaksaan untuk berbuat di luar jalur yang semestinya. 

Seperti perilaku menantu laki-laki merasa ingin memiliki lebih dari anak laki-

laki karena merasa istrinya lebih tua daripada anak laki-laki.  Secara de jure 

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam sistem hukum positif 

maupun hukum adat yang sebenarnya tetapi secara de fakto menguasai 

warisan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, hal tersebut kadang ada yang 

terjadi di masyarakat dan tidak semuanya.   
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