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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a S ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al Z ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta T ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع



 

x 

 

1 2 3 4 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W we و

ـه  Ha H ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 Ya Y ye ى

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (’). 

2. Vokal dan Diftong 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah 
 

a a  َا 
 kasrah 

 

i i  َا 
 

dammah 
 

u u  َا 
 



 

xi 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ta marbutah 

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

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

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah dan ya 

 

ai a dan i   َـى 

 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَ  

 

Nama 
 

Harkat dan 

Huruf 

 
fathah dan 
alif atau ya 

 

ى | ... َ ا ... َ  

 

kasrah dan 
ya 
 

ىــ ِ    

 

dammah 
dan wau 
 

و ــُـ  

 

Huruf dan  

Tanda 

 
a 

i 

u 

Nama 
 

a dan garis di 

atas 

 
i dan garis di 

atas 

 
u dan garis di 

atas 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ِ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

ى  )  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ــــ ـ

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

Q.S. …/… : 4 = Quran Surah … ayat 4 

 

 

 



 

 

ُالبحثُُصُلخُْسْتُ مُ 
 خَيْر الد ِّيرن  :   اسم الطالب 

 80100321009 :   رقم القيد 
  منطقةف    البحر  مجتمع ساحلي  على  ر  ور ات   امَ سَ   عادةلالميْاث    نظام   النظر ف إعادة    : موضوع الرسالة 

 ة سلامي الإ الشريعة وجهة من   سور ار  مَ 
مجتمع  على    ر  ور ات   امَ سَ   عادة ل الميْاث    نظام   النظر ف إعادة  هي  إن المشكلة الرئيسية ف هذه الرسالة المتواضعة   

  باحث تقر عت المشكلة الرئيسة إلى عدة م  . ومن ث  ةسلامي الإ  الشريعةمن منظور    سور ار  مَ   منطقةف    البحر  ساحلي
  منطقة ف   البحر   تمع ساحليعلى مج  ر  ور ات   امَ سَ  عادة ل الميْاث    نظام  النظر فإعادة    صورة )أولًا(هي: و فرعية للبحث  

قيم   اًُ(لث)ثُا س ور ار  مَ   منطقةف  البحر  مجتمع ساحليعلى  ر  ور ات   امَ سَ  عادةل  أصول الميْاث قسيمت  عملية  )ثانياً( . سور ار  مَ 
 ة.  سلاميالإ  الشريعة من منظور   سور ار  مَ  منطقة ف    البحر مجتمع ساحليعلى  ر  ور ات   امَ سَ  عادةلالميْاث   نظام  فالعدالة  

منهج  و  هو  البحث  هذا  ف  المستخدم  وظواهر   مدخل باستخدام    وصفي    كيفي  بحث  المنهج    ي معياري 
والشخصيات   العلماء وقادة المجتمع و   رئيس العادة   فمن المقابلات مع مصادر البيانات لهذا البحث  وأما .  يواجتماع

و  و االور مرشح  و الوارث  الحكومة  ال ثة  ذلك كانت  رث او أهل  ومع  الملاحظة  .  هي  المستخدمة  البيانات  جمع  طرق 
المراجع الباحث بم  . والمقابلات والتوثيق وتتبع  قام  البيانات وتحليلها  ث   تقليل    من خلال عالجة  ثلاث مراحل وهي 

 .البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج 
  تمع ساحلي  لمج ر  ور ات   امَ سَ   عادة على  الميْاث    نظامأن    )أولًاُ(:  نتيجة البحث ف هذه الدراسة إلى   أظهرت  

على هذا    تطبيقالطريقة  وكانت  رث.  الإ  لتقسيم التركة كأهلقادرين ومسؤولين  بناء  عل الأي   سور ار  مَ   منطقةف    البحر
على     المتفقر  ور ات   امَ سَ   عادةلالميْاث    نظام على  المبادئ التوجيهية المكتوبة    هي بطريقة المشاورة لتنظيم  للإرث   النظام

والم  به  صلاحيته  المجتمععترف  قيام    جميع  إلى  العمل  هذا  الاجتماعيةفيحتاج  الجماعية     عنه  التنشئة  الجلسات  ف 
تقسيم التركة    إن عملية  )ثانياًُ(.  همووظائفوالشخصيات الحكومة    العلماء وقادة المجتمع و   العادة رئيس  تحسين دور  ل

ت  قَسَّم إلى جميع أهل الوارث من الميت ولكن الأبن    سور ار  مَ   منطقةف    البحر  تمع ساحلي لمج ر  ور ات   امَ سَ   عادةحسب  
على  الميْاث    نظام  فقيم العدالة  ة ترى أن  سلاميالإ  الشريعة إن    اًُ(لث)ثا  من الآخرين.  حظ    أكبرتأخذ على  الأكبر  

  كل  صاحب حق  حقوقهم وكان أهل الوارث   كيفية تقسيمه مع إعطاءالشفافية ف الميْاث و    تحق ق قيمر  ور ات   امَ سَ   عادة
   . ة العائلبين  شاورةلإجراء الم صاحب المسؤولية ك  يالرئيس

المترتبة    البحث هي  من والآثار  الحكومة   )أولًا(:    نتيجة هذا  العادة  يب على  رئيس  المجتمع    و  وقادة 
  عادة لالميْاث    عن نظام  التنشئة الاجتماعية  ة واصليحاولو مو   ةمستمر المجتمع وإرشادهم    توجيهب  أن يقومو  العلماءو 

  مراجع أو إرشادات مكتوبةهناك  يب أن يكون    )ثانياًُ(.  س ور ار  مَ منطقة  ف    البحر  تمع ساحلي على مجر  ور ات   امَ سَ 
تمع   لمجر  ور ات   امَ سَ   عادةعلى  الميْاث    نظام  ف يب تعزيز قيم العدالة    اًُ(لث)ثا.  للميت  موال تقسيم الأ عن كيفية    صحيحة 
  العائلة   ف المشاورة بين جميع أعضاء    الخاصة   التواصل بين الأشخاص   قياممن خلال    سور ار  مَ   منطقةف    البحر  ساحلي

 . فيها



 

 

 

Abstract 

 
 

Name  : Haeruddin 

Student ID : 80100321009 

Title   : Analyzing the Samaturu Traditional Inheritance Law of the 

Coastal Community of Maros Regency in Islamic Legal Perspective    

 

This project aimed to rebuild the Samaturu traditional inheritance law of the 

coastal community of Maros Regency using an Islamic legal Perspective. The issue 

was divided into various research sub-problems: 1) Reconstructing the inheritance 

distribution in the Samaturu custom in the coastal communities of Maros Regency, 

2) Implementing the inheritance asset distribution in the Samaturu custom in the 

coastal communities of Maros Regency, and The importance of justice in relation 

to the law. 3) Analyzing the transmission of Samaturu traditions in the coastal areas 

of Maros Regency via the lens of Islamic jurisprudence.  

This research was categorized as descriptive qualitative, employing 

normative, phenomenological, and sociological research methodologies. This 

research utilized data from traditional leaders, community leaders, religious leaders, 

government figures, heirs, potential heirs, and prospective heirs. The data collection 

methods included observation, interviews, documentation, and reference tracing. 

Data processing and analysis involve three stages: data reduction, data presentation, 

and drawing conclusions.  

The study discovered that 1) the inheritance reconstruction idea in coastal 

towns of Maros Regency involved empowering and entrusting capable and 

responsible descendants as primary heirs for managing and distributing inheritance. 

To implement stakeholder efforts effectively, the principle of deliberation should 

have been revitalized to establish written guidelines for Samaturu customary 

inheritance law. These guidelines should have been validated and acknowledged 

through a socialization process called tudang sipulung, by maximizing the 

involvement of traditional leaders, community leaders, religious leaders, and 

government officials. 2) The allocation of inheritance to heirs in the Samaturu 

traditional coastal settlements of Maros Regency. The eldest descendant typically 

has superior inheritance rights compared to other heirs. The Samaturu customary 

inheritance law in the coastal communities of Maros Regency emphasizes justice 

by ensuring transparency in inheritance concepts and practices, granting inheritance 

rights to heirs, and prioritizing main heirs in family discussions regarding 

inheritance management.  

The research suggests that continuous advice and outreach should be 

provided by the government, community leaders, religious leaders, and traditional 

leaders to the coastal people of Maros Regency regarding the concept of Samaturu 

traditional inheritance. 2) Inheritance assets division must be supported by written 

references or criteria to be considered valid. 3) The value of justice in Samaturu 

customary inheritance law should be enhanced and expanded through family debate 

forums using an interpersonal communication technique. 



 

 

 

ABSTRAK 
 

Nama :   Haeruddin 

NIM :   80100321009 

Judul  :  :::  

 

 

Masalah penelitian ini adalah rekonstruksi hukum kewarisan adat 

samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros perspektif hukum Islam. Masalah 

tersebut selanjutnya di-breackdown ke dalam beberapa submasalah penelitian, 

yaitu: 1) Konsep rekonstruksi pembagian kewarisan terhadap adat samaturu pada 

masyarakat pesisir  Kabupaten Maros, 2) Praktik pembagian harta kewarisan adat 

samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros, dan 3) Nilai keadilan 

terhadap hukum kewarisan adat samaturu  pada masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros perspektif hukum Islam. 

Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah: normatif, fenomenologis dan sosiologis. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pemerintah, ahli waris, calon ahli waris dan calon pewaris, 

kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi dan penulusuran referensi, sedangkan teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukuan melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa 1) konsep rekonstruksi kewarisan  

masyarakat pesisir Kabupaten Maros, yaitu menjadikan anak keturunan yang 

cakap dan bertanggungjawab sebagai ahli waris utama dalam mengelola dan 

membagikan harta warisan. Adapun cara untuk mengaplikasikan ikhtiar stake 

holder melalui revitalisasi asas musyawarah, sehingga terwujud pedoman hukum 

kewarisan adat samaturu secara tertulis, yang disepakati dan diakui keabsahannya 

secara menyeluruh melalui proses sosialisasi, tudang sipulung dengan 

mengoptimalkan peran dan fungsi para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan pemerintah. 2) Praktik pembagian harta warisan adat samaturu 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros, dikenal dengan adanya pembagian harta 

warisan kepada para ahli waris. Akan tetapi bagian hak kewarisan anak keturunan 

tertua cenderung lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya. 3) Nilai keadilan 

hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros dengan 

transparansi konsep kewarisan, praktik kewarisan, memberikan hak-hak 

kewarisan kepada para ahli waris, dan ahli waris utama sebagai episentrum 

melakukan musyawarah keluarga dalam mengelola harta warisan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah, tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan tokoh adat harus melakukan pembinaan dan sosialisasi 

berkelanjutan kepada masyarakat pesisir Kabupaten Maros tentang konsep 

kewarisan adat samaturu. 2) Praktik pembagian harta warisan wajib mempunyai 

rujukan atau pedoman secara tertulis dan berlaku secara mutlak. 3) Nilai keadilan 

hukum kewarisan adat samaturu perlu dikuatkan dan dikembangkan dengan 

pendekatan komunikasi inter personal  melalui forum musyawarah keluarga. 

Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir 

Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum 

kekeluargaan yang sangat penting dipelajari, sehingga dalam pelaksanaan 

pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan 

seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi 

umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan 

setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak 

untuk menerimanya. Seseorang dapat terhindar dari dosa, dengan tidak memakan 

harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam 

mengenai pembagian harta warisan.1 

Hukum pembagian harta warisan menurut adat berbeda antar daerah ayang 

ada di Indonesia. Pembagian harta warisan antara adat A dengan adat B berpotensi 

berbeda, namun secara umum, ada dua jenis ketentuan adat yang dipakai untuk 

membagi harta warisan seseorang berdasarkan gendernya. Pertama: berdasarkan 

adat dengan sistem patrilineal, ahli waris yang berhak menerima peninggalan 

harta dari seseorang adalah anak laki-laki yang terdapat di dalam keluarga 

tersebut. Anak laki-laki pertama mendapatkan porsi lebih besar, akan tetapi ada 

juga adat yang membagi rata seluruh harta warisan seseorang sesuai jumlah anak 

laki-laki dikeluarga tersebut. Kedua: menurut adat dengan sistem matrilineal, 

 
1 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam 

(Yogyakarta: t.p, 1976), h. 102. 
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Seseorang yang menggunakan sistem adat dengan membagi harta peninggalannya, 

mengarahkan kepada pihak ahli waris anak perumpuan sebagai ahli waris  utama.  

Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu faraid tentang 

pembagian harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara berhati-hati dan 

adil berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Pembagian warisan secara Islam memilik 

ketentuan yang lebih ketat, kemudian konteks ketentuannya diatur dalam Undang-

undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ahli waris yang memiliki 

kuasa atas harta peninggalan tersebut juga memiliki kewajiban melakukan lapor 

pajak warisan. Setiap tahunnya, ahli waris wajib melaporkan harta warisan yang 

diterima dalam surat pemberitahuan tahunan. Ahli waris dalam pembagian harta 

warisan secara Islam, umumnya tidak hanya satu pihak, tetapi minimal meliputi 

ahli waris ke anak perempuan, ke istri atau janda, ke ibu dan ke anak laki-laki.  

Harta warisan akan menjadi masalah atau konflik dalam keluarga jika 

pembagiannya dianggap tidak mencapai keadilan, sehingga pembagian harta 

warisan harus secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga 

meminimalisir kemungkinan persengketaan antara anggota keluarga dimasa 

mendatang. Hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya 

dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia, perihal ini terjadi karena 

hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya 

masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.2 

Sekurang-kurangnya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap 

eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut: 

 
2 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam, h. 102. 
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1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid atau 

Fikih Mawaris.3 

2. Hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak 

tertulis. 

3. Hukum kewarisan Islam berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum (KUH) 

perdata.4 

Berdasarkan ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis 

dan hidup di tengaah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan 

pembagian harta warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam 

dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas 

penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang 

tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai 

dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.  

 Sesungguhnya al-Qur’an merupakan kitab Allah yang berisi norma-norma 

masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, norma tersebut 

mengandung sistematika secara totalitas, sehingga saling berhubungan secara 

fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi 

manusia yang sempurna. 

Hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum 

Islam, ayat-ayat al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan 

terperinci, sehingga dapat dimengerti dengan baik, sebab masalah warisan pasti 

dialami oleh setiap orang. Hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda, 

 
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam  (Yogyakarta: UII Pres, 2001), h. 4. 
4 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam, h. 102. 
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jika tidak diberikan ketentuan yang pasti, maka berpotensi menimbulkan sengketa 

diantara para ahli waris. Peristiwa kematian atau wafatnya pewaris, maka 

menimbulkan harta peninggalan atau warisan yang harus diberlakukan dengan 

adil dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan yang diatur dalam hukum 

kewarisan.5 

Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan 

Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, 

kemudian titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan 

dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak 

menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur 

tata tertib masyarakat, maka ketika itu pula berhadapan dengan nilai-nilai 

kesadaran hukum adat.  

Pengaruh kekuatan dan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap 

penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam 

pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori yang melahirkan teori-teori 

titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum 

kewarisan.6 

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis 

keturunan yang berlaku pada masyarakat, yang merupakan sistem patrilineal, 

matrilineal ataupun bilateral dan ada pula prinsip unilateral berganda (dubbel-

unilateral), yang beralaku secara beragam di wilayah Republik Indonesia. Prinsip-

 
5  M. Toha Abdurrahman, Hukum Waris Islam (Cet. Ke-XIV Yogyakarta: UII Pres 

Yogyakarta, 2001), h. 3. 
6 Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi”, dalam 

Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam (Cet. Ke-I Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1988), h. 125. 
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prinsip garis keturunan sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun 

bagian harta peninggalan yang diwariskan, baik yang bersifat materi maupun non 

materi.7 

Indonesia dengan berbagai macam suku, budaya dan karakteristik, 

sehingga berpengaruh terhadap adat istiadat. Kewarisan merupakan bagian 

terpenting dalam masyarakat, karena berkaitan dengan hak-hak para ahli waris 

dengan sistem adat dan pendekatan asas musyawarah. 

Hukum kewarisan adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan 

asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta 

tata cara pengalihan dan penguasaan harta kepada para ahli waris, maka hukum 

kewariasan adat merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada 

keturunannya.8 

Sitem kewarisan adat merupakan konsep yang lahir dari hasil pemikiran 

masyarakat secara kolektif dengan pendekatan kekeluargaan, kemaslahatan, 

kedamaian dan keadilan. Masyarakat suatu daerah mempunyai otoritas untuk 

melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, termasuk permasalahan 

yang berkaitan dengan konsep dan praktik pembagian harta warisan.  

Sistem pembagian harta warisan adat, terdapat peraturan-peraturan 

mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik disaat masih hidup maupun 

telah meninggal, untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya. 

Sistem kewarisan adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 

meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda dan barang-

 
7 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Cet. Ke-V Jakarta: Rajawali Press, 2002), 

h. 259. 
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7. 
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barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan 

manusia (generatie) kepada keturunannya.9 

Konsep pembagian harta warisan pada masyarakat harus termuat dalam 

peraturan adat sebagai pedoman pengalihan harta warisan yang adil, baik disaat 

pewaris telah wafat maupun masih hidup, karena bagian harta warisan kepada ahli 

waris yang berwujud benda atau materi harus adil dan bijaksana, sehingga tidak 

menimbulkan konflik dalam keluarga. 

Praktik kewarisan adat merupakan bentuk pembagian warisan yang tidak 

terlepas dari tiga hal pokok, yaitu: ahli waris yang akan menerima harta warisan, 

harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan 

diterima oleh ahli waris. Asas dan susunan pada praktik hukum waris adat yang 

termuat dalam aturan-aturan hukum yang mengatur sistem kewarisan dari abad ke 

abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan  yang berwujud dan tidak 

berwujud dari generasi pada generasi berikut.10 

Rekonstruksi konsep dan praktik kewarisan adat samaturu perspektif 

hukum Islam akan melahirkan teori atau metode yang bersifat kebaruan, dengan 

menjadikan hukum kewarisan Islam untuk mencapai kemaslahatan umat dengan 

tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Al-Qur’an sebagai salah 

satu aturan yang sangat jelas dan rinci, sehingga menentukan pembagian hak 

setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Sistem hukum Islam 

terhadap kewarisan menempati posisi yang strategis, karena ayat-ayat kewarisan 

 
9 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,  h. 259. 

10 B. Ter Haar, Beginselen en stelselv an het adatrecht (Asas-Asas dan Susunan Hukum 

Adat), terj. Soebakti Poesponoto, K. Ng, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 47. 
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dalam al-Qur’an dijelaskan secara terperinci.11 Berbeda dengan sistem kewarisan 

adat yang dipengeruhi oleh garis kerabat secara turun temurun yang berdasar pada 

kekeluargaan, kemudian dalam praktik pembagian harta warisan lebih 

mengedepakan kerealaan dan kedamaian dalam suatu keluarga. 

Peneliti memandang bahwa sistem pembagian harta warisan masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros mempunyai cara tersendiri, terhadap pembagian harta 

warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan, jika orang tua wafat atau lanjut usia, 

maka ahli waris saudara tertua melakukan pengendalian harta warisan secara 

keseluruhan tanpa kejelasan waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris 

yang lain, sehingga berpotensi mengalami konflik dan terjadi hubungan antara 

ahli waris yang tidak harmonis karena lemahnya pengetahuan tentang hukum 

pembagian harta warisan dalam hukum adat dan hukum Islam. 

Ahli waris anak keturunan tertua yang menjadi pengendali harta warisan 

ketika pewaris wafat, saudara ahli waris tertua berkedudukan sebagai penguasa 

dan penentu dalam pembagian harta warisan, sehingga berpotensi mengalami 

kecemburuan dan konflik antar ahli waris dimasa transisi pengelolaan harta. 

Sistem samaturu berarti para ahli waris sama-sama turut atau mengikut pada ahli 

waris anak keturunan tertua terhdap hukum kewarisan adat samaturu. 

Keistimewaan ahli waris anak keturunan tertua dikalangan masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros mempunyai peran yang sangat penting dan berhak 

membagikan secara langsung harta warisan kepada ahli waris yang lain tanpa 

melakukan komunikasi yang komprhensif. Penunjukan langsung oleh saudara ahli 

 
11 Helmi Hakim, Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis (Jakarta:  Al-

Fajar, 1994), h. 11. 
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waris tertua dengan hasil pembagian yang harus diterima oleh ahli waris yang 

lainnya sebagai sistem samaturu, bahkan ahli waris saudara tertua berhak 

melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan alasan masih ada ahli 

waris yang belum menikah dan masih ada ahli waris yang belum dewasa atau 

belum cakap mengelola harta warisan. 

 Perihal tersebut bertentangan dengan hak-hak ahli waris yang lainnya, 

karena biasanya beberapa ahli waris yang sudah berkeluarga, mereka 

membutuhkan harta warisan sebagai haknya untuk dikelola dan dikembangakan 

yang menajadi sumber pembiayaan dalam kehidupan dan kebutuhan keluarga, 

sehingga kekurangan sistem adat samaturu terletak pada legilitas yang tidak 

tertulis secara kelembagaan maupun secara pemerintahan. Pembagian harta 

warisan tidak terkontaminasi oleh pihak manapun kecuali antar para ahli waris 

dan keluarga terkait. Sistem samaturu tersebut, mengikat ahli waris yang lain 

untuk menerima pembagian harta warisan dengan tidak melakukan perotes yang 

berlebihan dan dilarang untuk diperkarakan di Pengadilan Agama karena merusak 

nama baik keluarga. 

Sistem pembagian harta warisan samaturu merupakan metode yang 

dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan hukum kewarisan masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros, karena sangat diyakini, bahwa sistem samaturu merupakan 

hukum yang telah dianut oleh leluhur atau orang tua terdahulu yang menurunkan 

tradisi secara turun temurun.  

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros terutama generasi milineal yang 

telah terkontaminasi pengaruh globalisasi dan kemajuan berpikir, sehingga 
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membawa pengaruh dan cara pandang yang berbeda diberbagai aspek tradisi atau 

budaya yang terjadi di masyarakat tersebut, maka perlu melakukan pendekatan 

dan pendalaman kajian terutama yang berkaitan dengan praktik dan pembagian 

harta warisan dengan sistem samaturu. Masyarakat secara umum semakin 

mengalami peguatan hukum, menuai kemaslahatan dan terwujud kerukunan 

antara keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu manfaat hukum Islam 

dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan fenomena dan realita tersebut, maka dilakukan pendalaman 

terkait dengan hukum kewarisan adat samaturu dan merekonstruksi dalam 

perspektif hukum Islam untuk meminimalisir terjadinya konflik dan 

meningkatkan asas musyawarah yang disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh 

masyarakat dan pemerintah setempat. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini dibatasi dengan fokus penelitian agar tetap terarah dan 

menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian. 

Fokus penelitian sebagai berikut: 

a) Rekonstruksi hukum kewarisan adat samaturu 

b) Masyarakat pesisir  

c) Perspektif hukum Islam 

2. Deskripsi fokus 

Memperjelas arah dari penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan 

beberapa pengertian kata yang dianggap penting dalam penelitian ini. Prihal 
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tersebut untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran oleh pembaca agar lebih 

memahami makna yang penulis maksudkan di dalam penulisan penelitian ini. 

Adapun beberapa redaksi yang dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Rekonstruksi hukum kewarisan adat samaturu  

Rekonstruksi adalah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk 

memulihkan dan membentuk perihal yang sebenarnya. Rekonstruksi berarti 

penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa  kembali  kejadian dengan 

mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya untuk memperoleh 

keyakinan dan pengembangan dalam pengkajian, maka rekonstruksi adalah 

penyusunan kembali untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah 

ada dengan tujuan penyempurnaan. 

Adat samaturu menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia 

pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di 

lingkungan wilayahnya. samaturu berarti bersama-sama mengikuti adat atau 

kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perkara kewarisan dengan 

pendekatan kesepakatan dan saling merelakan untuk kedemaian keluarga serta 

ketentraman masyarakat. 

Rekonstruksi hukum adat samaturu adalah paradigma pola pikir 

masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan atau adat dengan asas kesepakatan 

dan kerelaan yang terjadi dalam suatu daerah untuk melakukan peroses 

pemindahan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kewarisan, sehingga 

menetapkan kesepakatan hukum untuk ditaati berdasarkan kaidah hukum yang 

berlaku. 
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Rekonstruksi hukum adat samaturu merupakan gagasan kebiasaan yang 

terjadi berulang-ulang di masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, 

kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu 

sama lain, yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat yang telah menjadi 

istilah atau sistem untuk saling merelakan atau mengikhlaskan terhadap harta 

warisan  yang diberikan sebagai hak ahli waris.  

b. Masyarakat pesisir 

Masyarakat adalah sekempulan manusia yang mendiami suatu wilayah atau 

daerah yang bekerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan 

tingkah laku serta terjadi kebiasaan-kebiasaan manusia yang menajdi salah satu sumber 

hukum. 

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar daerah 

laut atau pantai yang mayoritas sebagai nelayan yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan masyarakat di daerah lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan 

karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan 

prasarana penunjang aspek pekerjaan. 

c. Perspektif hukum Islam 

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan 

kepercayaan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Perspektif disebut juga dengan 

poin of view. Sedangkan hukum Islam adalah perangkat peraturan wahyu Allah 

dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, 

sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada al-Quran dan hadis. 

Perspektif hukum Islam adalah suatu pandangan berdasakan sistem 

kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunah Nabi 
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Muhammad saw. mengenai tingkah laku manusia untuk melaksanakan kewajiban 

yang diakui dan diyakini serta  mengikat bagi pemeluknya secara menyeluruh. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah 

penelitian adalah bagaimana rekonstruksi hukum kewarisan adat samaturu 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros perspektif hukum Islam? adapun yang 

menjadi submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep rekonstruksi pembagian kewarisan terhadap adat 

samaturu pada masyarakat pesisir  Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana praktik pembagian harta kewarisan adat samaturu pada 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros? 

3. Bagaimana nilai keadilan terhadap hukum kewarisan adat samaturu  

pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros perspektif hukum Islam? 

D.  Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, kajian tentang warisan 

boleh dikatakan cukup melimpah, kajian-kajian yang dimaksud merupakan 

pembahasan normatif terhadap kewarisan dalam hukum Islam, hukum positif dan 

hukum adat, bahkan berpotensi dikuatkan dengan sejarah kelembagaan yang 

mengurusi masalah kewarisan di Indonesia.  

Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan, akan tetapi 

subtansi penelitian berbeda sebagai berikut: 

1. Amir Syarifuddin, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, 2012. Hukum 

kewarisan yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum kewarisan Nasional, 
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karena hukum kewarisan Nasional sampai saat ini belum ada. Hukum yang 

berlaku adalah beragam, yaitu: hukum perundang-undangan (BW), hukum adat 

dan hukum Islam yang khusus berlaku untuk orang Indonesia yang beragama 

Islam. 

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa hukum kewarisan yang 

dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia yang belum 

berbentuk perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fikih bab faraid, sehingga 

para hakim dalam memberikan pertimbangan putusan berdasarkan pada kitab 

fikih bab faraid, jika tidak mendapatkan kesepakatan yang menyeluruh diatara 

para hali waris. 

2. Supardin, dalam bukunya Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan, 2018. 

Penggolongan ahli waris dan sistem pembagian harta warisan versi fikih 

mawaris, hukum kewarisan Islam, dan KUHPerdata mempunyai persamaan 

dan perbedaan. Secara garis besarnya, golongan/kelompok ahli waris terdapat 

persamaan, bahwa para ahli waris adalah yang tidak pernah mahjub hirman, 

sedangkan perbedaannya, bahwa fikih mawaris mempunyai jumlah ahli waris 

yang lebih banyak daripada hukum kewarisan baik KHI maupun KUHPerdata. 

Fikih mawarisan dan hukum kewarisan mempunyai versi terhadap sistem 

hukum kewarisan dalam pengeporan/pemindahan harta kepada para ahli waris, 

sehingga jika ditinjau dari fikih mawaris, Kompilasi Hukum Islam dan 

KUHPerdata, maka masing-masing menuntukan bahwa ahli waris yang tidak 

pernah mahjub hirman dan diataranya mempunyai persamaan dan perbedaan 

dalam penentuan jumlah ahli waris. 
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3. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat, 2003. Hukum waris 

adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional 

dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, 

parental atau liberal.  

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat mempunyai sistem 

keturunan dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris. Bangsa Indonesia 

yang murni alam pikirannya berasas kekeluargaan dimana kepentingan hidup 

yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan 

diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan 

adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak 

kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu 

krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah 

alam fikiran bangsa Indonesia. 

4. Tahir Mahmood, dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries, 1987. 

Negara Somalia memakai pola pembagian warisan 1:1 antara laki-laki dan 

perempuan. Ketentuan ini sudah menjadi dasar pembagian warisan di Negara 

Somalia yang tercantum di dalam Hukum Keluarga Negara Somalia Nomor 23 

Tahun 1975. Sistem pembagian dengan pola 1:1 antara pembagian warisan 

laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Negara Somalia, bukan sistem 

pembagian warisan yang telah diatur di dalam al-Qur’an.12  

Perihal tersebut merupakan salah satu kebijakan para penguasa Negara 

Somalia yang mempunyai inisiatif dengan mengusungkan ideologi sosialisme. 

 
12 Tahir hmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of  Law and 

Religion, 1987), h. 254 
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Pembagian warisan dengan pola seperti itu di Negara Somalia tidak pernah 

mendapatkan perlawanan atau pertentangan dari masyarakat terhadap apa yang 

telah ditetapkan oleh para penguasa. Bahkan telah menjadi adat di daerah tersebut 

secara turun temurun, karena pola pembagian warisan seperti itu mengandung 

unsur-unsur politik antara para penguasa dan juga unsur ekonomi. Selain 

mengandung kedua unsur di atas, tujuan pola kewarisan 1:1 antara pembagian 

warisan laki-laki dan perempuan di Negara Somalia adalah untuk menyamakan 

hak antara laki-laki dan perempuan yang ada di Negara Somalia.13Pembahasan 

tersebut menunjukkan bahwa Negara mempunyai pengaruh dalam menentukan 

bagian harta warisan terhadap warganya, karena menjadi turun temurun dalam 

masyarakat Negara setempat. 

5. Maimun, dalam bukunya Hukum Waris Persspktif Islam dan Adat, 2018. 

Pembagian harta warisan yang menetapkan bagian laki-laki harus dua kali lipat 

bagian perempuan, karena laki-laki harus bertanggung jawab atas keluarganya. 

Alasan seperti itu bagi masyarakat dianggap tidak lagi relevan dengan 

kehidupan nyata. Kenyataannya dalam masyarakat Pamekasan meskipun laki-

laki tidak menerima dua kali lipat bagian perempuan mereka tetap bertanggung 

jawab kepada keluarganya. Artinya bahwa sebagai laki-laki untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga tidak 

harus mencederai saudara perempuannya yang lain dengan memberinya bagian 

lebih kecil dari dirinya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka 2:1 antara laki-laki dan perempuan 

sebagaimana tertera dalam QS. al-Nisā`: 11 dan 171 harus dipahami dalam 

konteks yang berbeda, artinya ketentuan tersebut berlaku dalam konteks ahli waris 

laki-laki yang belum mandiri, sehingga membutuhkan modal lebih untuk 

menghidupi keluarganya. Ketika dalam konteks yang berbeda, misalnya ahli waris 

laki-laki sudah mandiri secara ekonomi, sementara di sisi lain ahli waris 

perempuan belum cukup mandiri, maka ketentuan ayat tersebut harus 

dikembalikan kepada konteks kebutuhan yang ada, agar memenuhi dua unsur 

kemaslahatan secara bersamaan, yaitu kemaslahatan pada ahli waris laki-laki dan 

kemaslahatan bagi ahli waris perempuan terutama dalam keseimbangan 

kesejahteraan antara sesama saudara.  

6. Muhammad April, Disertasi yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta 

Warisan dalam Perspektif Adat Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten 

Kempar, 2017. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan 

pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar didasarkan pada aturan dasar 

adat Soko Pisoko. Adapun dasar hukum adat Kampar adalah terdapat dalam 

ungkapan adat adat tali bapilin tigo artinya tiga tali itu satu kesatuan tiga 

hukum yang sekaligus diberlakukan, yaitu hukum adat, hukum yang dibuat 

oleh pemerintah dan hukum Agama. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat di Kabupaten Kampar 

secara tekstual bertentangan dengan hukum Islam, namun dilihat secara 

hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memiliki filosofi 

bahwa perempuan memiliki kewajiban yang lebih dari seorang laki-laki. Dalam 
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aturan adat Soko Pisoko tersebut, bahwa dalam tiap pembagian harta harus sesuai 

dengan asas manfaat, keadilan, kejelasan tujuan dan semangat kekeluargaan serta 

musyawarah,  asas adat selalu diungkapkan, hukum ditetapkan menurut alur yang 

patut.  

7. Said Muhammad Iqbal, Disertasi yang berjudul, Pembagian Harta Waris Suku 

Bugis di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 

2019. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa pembagian harta warisan 

dengan tiga cara diantaranya adalah sebagai berikut, pertama dilakukan secara 

Hibah (Pabbere), kedua dengan cara Wasiat (Pappaseng), dan yang terakhir 

dengan cara setelah pewaris wafat. 

Pembagian harta waris suku bugis di Desa Pengalihan Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dimana perbandingan harta waris yang didapat 

anak perempuan dan laki-laki tidak seimbang yaitu dua banding satu.  Pembagian 

harta waris yang tidak sesuai antara anak laki-laki dengan anak perempuan 

seringkali menimbulkana adanya sengketa, karena anak perempuan merasa kurang 

dengan bagian warisannya, penyelesaian sengketa waris dalam adat bugis di Desa 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan dua 

cara yaitu, pertama dengan cara Musyawarah Keluarga atau Tudang Sipulung 

Secara musyawarah adat mapahkiade, kemudian jika diperlukan melibatkan 

pemerintah setempat sebagai penguatan terhadap pembagian harta warisan yang 

telah disepakati secara bersama.   

8. Umi Maftuhah penelitian yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan 
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Pemanfaatannya untuk Keluarga, 2001. Hasil penelitian tersebut menyebutkan 

pembagian warisan setelah seratus hari meninggal karena adanya anggapan 

dari sebagian masyarakat di Kecamatan Kembaran, dianggap tabu jika harta 

warisan itu dibagikan sebelum seratus hari meninggalnya pewaris.13 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada adat yang membagikan harta 

peninggalan dengan ketentuan tersendiri yang tidak diatur secara sepesifik dalam 

Syariat Islam, maka hukum adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam 

praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat.  

9. Devi Oktari Ahmadi, disertasi yang berjudul, Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli 

Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama 

Simalungung Berbasis Nilai Keadilan, 2019. Pelaksanaan ketentuan ahli waris 

pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pada putusan Pengadilan Agama 

Simalungun adalah ketika Majelis hakim telah menetapkan bagian dari 

almarhum Zainuddin Ja’far Dalimunte yang digantikan oleh anak-anak 

almarhum Zainuddin Ja’far Dalimunte sebesar 14/96 dari jumlah harta warisan 

yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sofyan Dalimunte dan bagian yang 

ditetapkan untuk anak-anak almarhum Zainuddin Ja’far Dallimunte tersebut 

tidak melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sehingga Putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) itu tidak dilaksanakan oleh para 

pihak terutama pihak tergugat, sehingga pihak Penggugat memohon kepada 

 
13Umi Maftuhah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan 

dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga, Tesis Pada IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta jurusan PA, (2001).  
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majelis hakim untuk melakukan eksekusi sehingga putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dengan menetapkan lelang atas harta warisan 

tersebut. 

Rekonstruksi hukum konsep ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum 

Islam di Pengadilan Agama bahwa dengan menempatkan posisi ahli waris 

pengganti dengan menerapkan keadilan terhadap harta waris dari pada orang 

tuanya yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, tentunya hal ini dapat 

dilakukan dengan merubah rekonstruksi pasal 185 ayat (1) dengan menghilangkan 

kata “dapat“ diganti dengan “langsung” sehingga secara otomatis tidak 

menggantungkan hak dari pada ahli waris pengganti di tangan hakim. 

10. Ahmad Faizal Adha, Disertasi yang berjudul, Konstruksi Sosial dalam Sistem 

Hukum Kewarisan Adat Sunda (Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di 

Jawa Barat), 2017. Bahwa penyelesaian kewarisan dilakukan menuruti 

petuah dari ketua adat dan kebiasaan yang ada, dalam alam perkara 

Tirkah, di beberapa kampung menganut adannya harta bersama yang 

dinamakan guna kaya, kemudian dalam perkara anak angkat di beberapa 

kampung mendapat harta peninggalan yang lebih banyak dari anak 

kandung, karena dianggap berjasa untuk menjadi “pamancing”, maka 

adanya pergeseran nilai, dari yang asalnya anak laki-laki mendapat dua 

bagian, terindikasi di Kampung Urug bahwa perempuan mendapatkan 

harta peninggalan yang lebih banyak karena aktifitas mereka yang lebih 

rajin dalam segala sesuatu. 
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Kewarisan dalam Islam hukumnya adalah wajib. Setiap individu muslim, 

apapun sukunya wajib melaksanakan kewarisan Islam dengan sepenuhnya, 

sehingga sebagian besar kampung-kampung adat Sunda di Jawa Barat 

memberlakukan hukum kewarisan campuran antara hukum kewarisan Islam dan 

hukum kewarisan adat. 

11. Abdul Mufid, Jurnal yang barjudul, Rekonstruksi Hukum Kewarisan di 

Indonesia Perspektif Peluralisme Agama, 2020. Bahwa didalam kompilasi 

hukum Islam tidak mengatur kepada siapakah harta pewaris yang telah murtad 

dapat diberikan. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi 

adalah khusus ditujukan kepada ahli waris. Jadi dapat disimpulkan bahwa ahli 

waris muslim dapat mewarisi harta pewaris non muslim, tetapi tidak 

sebaliknya. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ahli waris non muslim 

tidak dapat mewarisi harta dari pewaris muslim, demi memenuhi rasa keadilan dan 

rasa kemanusiaan, ahli waris non muslim tersebut tetap mendapatkan harta warisan 

melalui wasiat wajibah yang prosesnya berdasarkan penetapan pengadilan. Wasiat 

wajibah ditetapkan sebagai jalan keluar dalam pemberian harta warisan kepada ahli 

waris non muslim karena pewaris telah meninggal dunia, dan tidak ada cara lain 

untuk dapat mengalihkan harta pewaris kepada ahli waris yang non muslim. 

12. Abd Basir, tulisan yang berjudul, Kewarisan adat di Tanah Bugis (Studi 

analisis hukum Islam), 2016. Hasil uraian tersebut mengemukakan bahwa 

pengaruh syara’ (Syariat) yang sangat kuat terhadap aturan-aturan adat istiadat, 

maka masyarakat adat Bugis dan Makassar dapat disebut sebagai masyarakat 
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Syariat Islam, aturan hukum Islam dan hukum adat bugis tidak mempunyai 

perbedaan yang berarti mengenai rukun dan syarat-syarat kewarisan, maka 

dapat ditemukan dalam teori dan praktik penyelenggaraan hukum kewarisan 

adat diberbagai tempat di Tanah bugis, beberapa diantaranya telah medapat 

pengakuan dan menjadi dasar penyelenggara pada pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Agung. 

Kewarisan Adat dalam studi analisis hukum Islam, dalam pandangan teori 

maupun praktik telah mencapai kerukunan terhadap para ahli waris dan menuai 

ketentraman terhadap masyarakat, sehingga singkronisasi hukum Islam dan 

hukum Adat harus dikuatkan dan disosialisasikan untuk kepentingan umum, baik 

melalui program pemerintah maupun program swadaya masyarakat, demi 

terwujudnya masyarakat yang adil, damai dan bermaslahat untuk Agama dan 

Bangsa.  

13.  Asni Zubair dkk, Jurnal yang barjudul, Integrasi Hukum Islam dan Hukum 

Adat dalam Pewarisan Masyarakat Adat Bugis Bone, 2006. Integrasi Hukum 

Islam dan hukum adat dalam pewarisan yang dijalankan masyarakat bugis 

Kabupaten Bone di Kecamatan Palakka berlangsung dalam bentuk asimilasi, 

sinkretik, akulturatif, dan legitimasi. Integrasi dalam bentuk asimilasi dapat 

dilihat pada penentuan besar bagian masing-masing ahli waris yang selalu 

dilakukan sesuai kesepakatan dengan jalan musyawarah. Kemudian integrasi 

hukum Islam dan hukum adat memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk 

menciptakan kedamaian bagi kehidupan masyarakat. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, dalam pembagian harta warisan menganut 

sistem asimilasi, bahwa ahli waris mendapat bagian harta warisan secara 

proporsional, sesuai kontribusinya membantu mengelola harta saat pewaris masih 

hidup, kemudian kuantitas bagiannya dispekati dengan jalan musyawarah, 

sehingga mengakomodir nilai hukum Islam dan hukum Adat. 

14. Komari, tulisan yang berjudul, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara 

Adat dan Syariat, 2015. Bahwa hingga saat ini pelaksanaan hukum waris di 

Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara adat dan syariat. Hal ini tampak 

menjadi 

sikap ambivalen di kalangan masyarakat muslim, yang di satu sisi ingin 

menerapkan hukum waris Islam berdasarkan prinsip kewarisan menurut hukum 

syariat, tapi di sisi lain masih memegang teguh hukum adat. 

Penerapan hukum waris pada umumnya mengacu kepada sumber hukum 

adat yang asli sebelum adanya resepsi dari hukum Agama, namun ada juga yang 

mengacu langsung kepada ketentuan-ketentuan Agama yang datang kemudian 

baik agama hindu maupun agama Islam, maka hukum Islam memberikan 

penguatan terhadap adat yang menuai kemaslahatan dan memberikan pelurusan 

terhadap kebiasaan/adat yang bertentangan dengan syariat dan konsep adat yang 

mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris. 

15. Muhammad Yasir Fauzi, penelitian yang berjudul, Sistem Kewarisan Adat 

Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam, 2017. Tradisi Tunggu Tubang 

didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan 

berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk 
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memeliharanya. Tunggu tubang bertujuan untuk memastikan bahwa harta 

keluarga berupa rumah, sawah dan kebun tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh 

anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Jadi hakikat tunggu tubang 

sebenarnya bukanlah mewarisi harta (rumah, sawah dan kebun) untuk di miliki 

secara mutlak, namun hanya sebatas hak pengelolaan saja. Dalam konteks 

realitas perubahan sosial, dan dengan melihat kemaslahatan (maqashid al-

syari’ah), sistem warisan tunggu tubang tidak bertentangan dengan syar’i. 

Perihal penelitian tersebut menguraikan sistem hukum waris adat dalam 

suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang 

terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Melihat konteks penerapan budaya 

tunggu tubang yang sudah turun-temurun dan berjalan ratusan tahun dalam 

masyarakat Semendo, dengan Pilosofi tertentu yang lebih mengedepankan 

perempuan untuk menjaga dan mengelola harta keluarga, dan tetap bertahan 

hingga saat ini, menjadikan masyarakat Semendo tetap bisa menjaga keharmonisan 

dan kerukunan baik dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

pengkajian, analisis, peninjauan referensi yang tekait dengan hukum kewarisan 

adat samaturu dan perubahan paradigma berpikir terhadap masyarakat yang 

ditunjang dengan keberadaan hukum adat, terkhusus berkaitan dengan 

rekonstruksi pembagian harta warisan terhadap masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros yang ditinjau perspektif hukum Islam yang belum pernah diteliti oleh 

penilitian terdahulu, sehingga menemukan teori kebaruan yang manjadi alternatif 

terhadap masyarakat dalam mewujudkan kedamaian. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian 

harta warisan adat samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros, secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

telah dirumuskan, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mewujudkan rekonstruksi konsep pembagian kewarisan 

adat samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

b. Untuk malakukan pendalaman terkait praktik pembagian harta kewarisan adat 

samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros.  

c. Untuk mengembangkan aspek nilai keadilan terhadap hukum kewarisan adat 

samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah 

ilmu pengetahuan. 

2) Mengembangkan kajian pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan secara spesifik pengembangan hukum Islam. 

3) Meningkatkan wawasan nilai keadilan terhadap masyarakat dan secara 

khusus yang membaca disertasi ini dapat memahami pentingnya 

menunaikan hak dan kewajiban para ahli waris. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Merumuskan teori kebaruan atau mengasilkan novelti (penelitian yang 
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belum pernah diteliti oleh penelitian terdahulu) dengan harapan menjadi 

solusi terhadap masyarakat dalam menyelsaikan perkara kewarisan. 

2) Mewujudkan pembaharuan konsep kewarisan yang menjadi pedoman 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

3) Menumbuh kembangkan nilai keadilan dan implementasi penyempurnaan 

hukum Islam dan hukum kewarisan adat samaturu  sebagai teori yang 

bersifat dinamis serta bermanfaat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

  

A. Tinjauan tentang Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu 

1. Rekonstruksi Hukum Kewarisan 

Rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris, reconstruction, yang berarti 

pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Secara 

istilah rekonstruksi berarti perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep 

dikembalikan kepada asalnya. 1  Adapun rekonstruksi dalam arti fisik adalah 

pembangunan kembali semua sarana prasarana, kelembagaan pada wilayah 

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, 

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

Secara etimologis, rekonstruksi berarti proses, cara, perbuatan membarui: 

kata rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris (rekonstruksion) yang berarti 

pembangunan kembali. Dapat juga diartikan sebagai pengembalian sesuatu, 

perumusan atau penyusunan kembali kepada sumbernya. Mengenai pengertian 

rekonstruksi secara terminologi dalam arti fisik adalah: pembangunan kembali 

semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh 

kembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum, ketertiban, 

dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat 

 
1Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011), h. 17. 
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pada wilayah pascabencana.2 Rekonstruksi yang dimaksud adalah kecenderungan 

untuk mengelompokan hukum yang sama kedalam hukum Islam menjadi hukum 

nasional atau menjadi hukum perundang-undangan Negara.3 

Rekonstruksi adalah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk 

memulihkan dan membentuk perihal yang sebenarnya. Rekonstruksi berarti 

penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa  kembali  kejadian terjadinya 

dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya untuk memperoleh 

keyakinan dan pengembangan dalam pengkajian, maka rekonstruksi adalah 

penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang 

telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.4 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata 

konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok 

kata, makna suatu kata tersebut ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau 

kelompok kata itu sendiri.5  

Kata rekonstruksi terdiri dari beberapa susunan susunan kata, yaitu re yang 

berarti pembaharuan dan konstruksi yang berarti sebuah bentuk atau sistem. 

Rekonstruksi merupakan pembaharuan dan penyesuaian suatu konsep atau teori 

untuk mendapatkan perbaikan dan manfaat yang lebih baik terhadap masyarakat 

melalui suatu sistem atau regulasi yang disepakati secara bersama dengan asas-

asas yang telah ditetentukan. 

 
2 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 9 – 10. 
3Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu, h. 10. 
4Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 17. 
5Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 

Lima (Jakarta. Balai Pustaka, 2016). h. 12. 
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Rekonstruksi mencakup tiga makna penting sebagai berikut: 

a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan 

karakteristiknya. 

b. Memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi sendi 

yang telah lemah. 

c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik 

aslinya.6  

Dari pemaparan yang dikemukakan tersebut, maka kata rekonstruksi 

diartikan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, dengan 

tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-

hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi kekinian. 

Seiring dengan konsep rekonstruksi sosial yang menekankan pada 

partisipasi antara stake holder yang berkepentingan dalam bidangnya untuk 

menyumbangkan kemampuan dalam mencegah serta menyelesaikan 

permasalahan atau konflik di masyarakat. Pada rekonstruksi sosial mengharapkan 

kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kepekaan terhadap fenomena 

yang terjadi di masyarakat.  

Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka implikasinya 

harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-

proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai 

kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai 

pengetahuan dalam masyarakat. Rekonstruksi sosial menghendaki dua hal. 

 
6Yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih Al-Fiqh al-Islâmî bayn Al-as-

hâlah wa at -Tajdîd  (Tasikmalaya: Balai Pustaka,   20141), h. 116. 
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Pertama, perubahan sosial dalam artian manusia menghendaki perubahan. Kedua, 

source of change is education, pendidikan sebagai sarana awal untuk merubah 

tatanan lama menjadi tatanan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh 

kemudahan mengakses pengetahuan menjadi perihal utama dalam perencanaan 

yang mengarah kepada perubahan sosial. jadi sangat jelas bahwa aliran 

rekonstruksi sosial menitikberatkan langkah awal kehidupan masyarakat pada 

perubahan sistem pemahaman akibat pengaruh gelobalisasi, maka 

rekonstruksionisme sosialisme berarti kembali menyusun suatu konsep atau 

sistem berdasarkan gejala, dinamika dan perkembangan kebutuhan untuk 

mewujudkan kesepakatan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.7 

Hukum kewarisan dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan erat 

dengan aspek kehidupan manusia, khususnya apabila terjadi peristiwa hukum 

meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang, maka akan 

menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan 

hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Persoalan baru 

biasanya muncul apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta 

kekayaan, yaitu berkaitan dengan peralihan pengelolaan ataupun pembagian 

terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan.8 

Harta warisan inilah yang seringkali menimbulkan konflik di antara para 

ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Waris berasal dari 

bahasa Arab, mirats bentuk masdar dari waritsa, yaritsu, wartsan atau 

 
7 Jalaluddin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 118. 
8Yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih Al-Fiqh al-Islâmî bayn Al-as-

hâlah wa at –Tajdîd , h. 117. 
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irtsan/turats, yang berarti mempusakai ketentuan-ketentuan harta pustaka yang 

meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan 

berapa jumlah masing-masing harta yang diterima atau mawarith yang berarti 

harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. 

Hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah faraid, karena dalam Islam, 

bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-

Qur’an. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian 

warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.9  

Sistem hukum kewarisan memuat peraturan-peraturan yang mengatur 

proses meneruskan serta pengeporan barang-barang harta benda dan barang-

barang yang berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada keturunannya. 

Kewarisan merupakan persoalan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

tentang kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia akan beralih keahli waris 

yang masih hidup. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jika para 

pihak tidak saling menyadari tentang bagian masing-masing maka dapat 

menimbulkan sengketa di antara para ahli waris bahkan dapat dibawa ke 

pengadilan. 

Hukum kewarisan meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum 

yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan 

harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi. Pengaruh 

 
9Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h. 

355. 
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aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak purba atau pertuanan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

membatasi pewarisan tanah. 

b. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris. 

c. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap 

berkekuatan hukum setelah si pelaku semua meninggal. 

d. Struktur pengelompokan sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut 

menentukan bentuk dan isi pewarisan. 

e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian 

bekal atau modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula 

dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris dalam 

arti luas yaitu penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta 

kekayaan kepada generasi berikutnya.10 

Ketentuan kewarisan dalam pandangan adat memiliki aturan yang sifatnya 

mengikat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menarik jika 

disingkronisasikan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, demi 

terwujudnya kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan untuk kemajuan 

peradaban suatu bangsa yang multikultural. Indonesia dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat sebagai keragaman yang menjadi nilai-nilai 

kearifan dan sinergi antara budaya yang mempekuat hubungan sosial yang 

kaitannya dengan adopsi anak, pekawinan maupun kewarisan adat. 

 
10Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Jakarta: penerbit Liberty, 1990), h. 151. 
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2. Sistem Kewarisan Adat Samaturu 

a. Sistem Kewarisan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris berarti orang yang 

berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, dalam bahasa 

Arab kata waris berasal dari kata  ورثا - يرث  - ورث yang artinya adalah waris. 

Kewarisan  berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain ataun 

pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan). 11  Warisan berarti 

mempusakai ketentuan-ketentuan harta pustaka yang meliputi ketentuan siapa 

yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-

masing harta yang diterima atau mawaris yang berarti harta peninggalan orang 

meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia  kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka 

dari orang yang telah meninggal.  

Secara terminologi hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang 

mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, 

mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris 

yang berhak menerimanya.  

 Kewarisan mempunyai beberapa istilah yang saling terkait sebagai 

berikut: 

a. Mawaris adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang 

meninggal, baik meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau 

melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu 

 
11Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989),  h.  

496. 
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kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang 

waktu tertentu hakim memutuskan bahwa dinyatakan meninggal dunia melalui 

keputusan hakim. 

b. Al-Irts, adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah 

diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta 

pelaksanaan wasiat. 

c. Waratsah, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. hal ini 

berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bias 

dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. 

d. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum 

diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan 

pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih 

hidup. Kewarisan Islam dikenal dengan istilah farā`id, karena dalam Islam, 

bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-

Qur’an. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian 

warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.12 

Ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan 

kewarisan atau mawaris. Secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilikan 

harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.  

Kewarisan dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan erat dengan 

aspek kehidupan manusia, khususnya apabila terjadi peristiwa hukum 

meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang, maka akan 

 
12Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h. 

355. 
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menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan 

hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Persoalan baru 

biasanya muncul apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta 

kekayaan, yaitu berkaitan dengan peralihan pengelolaan ataupun pembagian 

terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan. 

Kewarisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang 

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta 

akibatnya bagi para ahli warisnya. Kemudian berbagai aturan tentang perpidahan 

hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang istilah lain waris disebut juga dengan 

faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada 

semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. 

Kewarisan adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima 

warisan, ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiiki hubungan kekerabatan 

yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli 

waris semacam ini disebut zawil al-arham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan 

karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena akibat 

memerdekakan hamba.  

b. Sistem Adat Samaturu 

Adat adalah norma dalam hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 

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

tata cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari 

pewaris kepada ahli waris. Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai 
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macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai 

bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. 

Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran 

agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak 

pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. 13  Sistem kewarisan di 

Indonesia adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan 

seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain  yang masih hidup.14 

Masyarakat pedesaan menggunakan sistem keturunan dan kekerabatan 

adat masih tetap dipertahankan dengan kuat, karena hukum waris adat mempunyai 

corak  tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk 

kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau 

bilateral.15 Kemudian bidang hukum waris adat misalnya, pluralisme itu terjadi 

pada  umumnya disebabkan  oleh  adanya  pengaruh  dari  susunan atau 

kekerabatan yang dianut di Indonesia. 

Sistem adat samaturu merupakan metode kebiasaan yang digunakan 

masyarakat untuk menyelesaikan berbagai peristiwa dan dinamika sosial. 

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros yang menganut sistem tersebut, mempunyai 

tujuan yang baik untuk meningkatkan hormonisasi dan keadilan terhadap 

masyarakat. Maka setiap generasi kegenerasi berikutnya berkewajiban melakukan 

pembaharuan dan peningkatan pemahaman yang dinamis, demi mempertahanakan 

eksistensi nilai kearifan masyarakat setempat.  

 
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 23. 
14 Muslich Maruci, Ilmu Waris (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990), h. 1. 
15 Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat  (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h.  45. 
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Sistem hukum waris merupakan salah satu sistem kekeluargaan di 

Indonesia, dimulai dari sistem warisan Islam, perdata maupun hukum adat. Maka 

dari itu titik tolak sistem waris hukum adat di Indonesia. Dan setiap sistem 

kekeluargaan yang berkembang di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda-

beda.16 

Adat merupakan suatu kebiasaan yang menjadi tata cara terhadap 

kebudayaan daerah yang dipengeruhi oleh keturunan. Secara teoritis, sistem 

keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:    

a. Metode patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di 

mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di 

dalam pewarisan, seperti yang terjadi didaerah Batak, Bali, Lampung dan 

lainnya. 

b. Metode matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di 

mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria 

di dalam pewarisan, seperti suku Minangkabau yang tepatnya sebagian 

didaerah Sumatra utara, Bengkulu, Jambi dan Aceh. Suku Enggano yang 

letaknya didaerah Pulau Sumatra dan sebagian di wilayah Provinsi Bengkulu 

dan suku Patalang di daerah Riau. 

c. Metode parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut 

garis keturunan kedua orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan 

 
16Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Jakarta: Prenandamedia Group, 

2020), h. 127.  
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ibu, sehingga kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. 

Seperti Suku Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan.17 

Hukum adat memandang bahwa harta warisan merupakan hak dan 

kewajiban terhadap kekayaan seseorang pada saat pewaris meninggal dunia akan 

beralih kepada ahli waris yang masih hidup.18 Hukum warisan adat mempunyai 

tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial, yaitu: 

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta warisan. 

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang 

ditinggalkan itu. 

3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih 

kepada ahli waris.19 

Hukum warisan adat sangat berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan 

serta pengaruhnya terhadap kekayaan dalam suatu masyarakat. Dari sifat 

kekeluargaan akan menentukan batas-batas yang berada dalam tiga unsur penting 

tersebut. Masyarakat Indonesia dalam garis besarnya dibagi dalam tiga macam 

sifat kekeluargaan, yaitu, sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat ke ibu bapakan. 

Sistem kewarisan adat dikenal dengan tiga sistem kewarisan yaitu: 

a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan yang para ahli 

waris mewarisi perorangan. 

 
17 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 23. 
18 R. Wijono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia  (Cet. VI, Sumur Bandung, 

1990), h. 8. 
19 Ismail Muhammad Syah, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH 

Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 35. 
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b. Sistem kewarisan kolektif, para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama 

mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada 

masing-masing ahli waris. 

c. Sistem Kewarisan  Mayorat: 

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

meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan 

ahli waris tunggal. 

2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua saat pewaris 

meninggal, adalah ahli waris tunggal.20 

Berdasarkan teoretis dan sistem kewarisan adat yang berlaku di Indonesia 

terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros, maka 

secara teori lebih relevan dengan metode bilateral atau parental, sistem pembagian 

harta warisan ditarik berdasarkan garis dua yaitu keturunan bapak dan ibu, 

sehingga kedudukan ahli waris laki dan perempuan, sama-sama berhak 

mendapatkan bagian harta warisan.  

Sistem kewarisan adat, masyarakat pesisir Kabupaten Maros lebih dekat 

dengan sistem individual, masing-masing ahli waris berhak memiliki harta secara 

perseorangan, sehingga para ahli waris yang telah mendapatkan haknya, berkuasa 

mengelola dan mengembangkan bagian harta warisannya bahkan berhak 

diwariskan secara turun temurun kepada isteri atau suami dan anak-anaknya. 

Hukum kewarisan adat masyarakat pesisir Kabupaten Maros, secara 

teoretis mengarah pada metode bilateral atau parental, ahli waris didasarkan pada 

 
20 Soerjono Soekanto, Hukum Adat, h. 260. 
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garis keturunan kedua orang tua atau bapak dan ibu, sehingga ahli waris saudara 

laki-laki dan saudara perempuan mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan 

sistem kewarisan adat masyarakat pesisir Kabupaten Maros, simetris dengan 

sistem kewarisan individual, karena semua ahli waris berhak memiliki dan 

menguasai harta secara perseorangan. 

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan 

diteruskan kepada para ahli warisnya setelah dia meninggal. Dilihat dari sistem 

kewarisannya, terdapat pewaris kolektif, mayorat, dan individual. Pewaris secara 

kolektif apabila meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara 

bersama-sama. Pewaris secara mayorat apabila meninggalkan harta bersama untuk 

diteruskan kepada anak tertua. Pewaris individual apabila meninggalkan harta 

milik untuk dibagikan kepada para ahli warisnya.21 Dalam masyarakat patrilineal, 

umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki-laki, yaitu ayah 

atau pihak ayah (saudara laki-laki ayah), perempuan bukan pewaris. Sedangkan 

dalam masyarakat matrilineal, umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris 

adalah perempuan, yaitu ibu sebagai ahli waris utama, adapun ayah (suami) bukan 

pewaris.22 

Sistem kewarisan adat  merupakan ahli waris yang dibedakan dengan 

waris. Waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris 

adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan mengenai siapa 

yang menjadi ahli waris sangat dipengaruhi oleh bentuk kekeluargaan yang dianut 

 
21 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar (Cet. II, Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), h. 76. 
22 M. Jandra dan Sukriyanto, Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan Yogyakarta  

(Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2006), h. 17. 
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oleh masyarakat tersebut. Pada masyarakat patrilineal ahli warisnya hanya anak 

laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Pada masyarakat 

matrilineal anak menjadi ahli waris jika yang meninggal itu ibunya. Dalam 

masyarakat bilateral, anak laki-laki dan perempuan yang sah adalah ahli waris dari 

kedua ibu bapaknya. Janda bukan ahli waris tunggal dari suaminya, tetapi jika 

anak-anaknya masih kecil dan belum mampu menguasai harta warisan, maka yang 

berkuasa atas harta warisan itu adalah janda sampai anak-anaknya dewasa. Jika 

anak-anaknya telah dewasa, maka harta warisan akan dibagi, janda atau duda 

berhak mendapatkan bagian harta warisan seperti bagian anak-anaknya.23 

Hukum Waris Adat juga mengatur proses penerusan dan peralihan harta, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih 

hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat 

tersebut, terdapat suatu kesamaan, bahwa hukum waris adat yang mengatur 

penerusan dan pengeporan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini 

menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 

empat unsur pokok, yaitu: Adanya pewaris, harta warisan, adanya ahli waris dan 

adanya penerusan dan pengoperan harta warisan 

Sifat hukum warisan adat secara global dapat diperbandingkan dengan 

sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat adalah kesatuan yang dapat dinilai 

harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat 

 
23Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat,  h. 44. 
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terbagi sesuai dengan jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, 

sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan 

dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. 

2. Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, 

sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. 

3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-

waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.24 

Hukum warisan  adat  dikenal  beberapa prinsip asas umum, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini 

dilakukan secara keatas atau kesamping, artinya yang menjadi ahli waris ialah 

anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka, jika tidak ada anak atau 

keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan 

seterusnya ke atas, jika ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-

saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah 

menurut garis kesamping, bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan 

keluarga yang jauh. 

b. Menurut hukum adat tidak selalu harta peninggalan seseorang itu langsung 

dibagi di antara para ahli waris, jika pewaris meninggal dunia, tetapi 

merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya 

tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap dan merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. 

 
24Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat,  h. 45. 
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c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). 

Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak 

itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari 

sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang 

akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. 

d. Adat dikenal juga dengan lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana  hak 

dan  kedudukan juga bisa seperti anak sendiri atau kandung.25 

Sistem kewarisan adat salah satu tata cara yang masih dominan 

keberadaannya di Indonesia adalah sistem kewarisan adat, karena masyarakat 

Indonesia meliputi berbagai ras, suku dan budaya yang berbeda-beda, 

sebagaimana dalam somboyan Bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika 

(Berbeda-beda tapi tetap bersatu).  

Praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat, pada umumnya 

tidak menentukan kapan waktu harta  warisan itu akan dibagi atau kapan 

sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi. 

Menurut kewarisan adat waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat 

dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, 

empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat.  Sebab pada 

waktu-waktu  tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan 

dibagi, maka yang  menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain: 

1. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris). 

2. Anak laki-laki tertua atau perempuan 

 
25 Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat,  h. 45. 
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3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana 

4. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau 

pemuka  agama  yang  minta, ditunjuk  dan  dipilih  oleh  para  ahli  waris. 

Hukum kewarisan dalam istilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah 

atau tirkah, dalam pengertian bahasa, searti dengan miras atau harta yang 

ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, 

untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (tarikatul maiyiti).26 

Harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang 

ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus 

ditunaikan, yaitu hak pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan 

jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, 

kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam 

hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.27 

Hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam dan Hukum adat, pewaris 

yang meninggal mempunyai hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan, yang 

digunakan untuk biaya pengurusan jenazahnya dan dibayarkan jika mempunyai 

hutang atau tanggungan, sehingga ahli waris yang ditinggalkan berkewajiban 

menyelesaikan semua yang berkaitan dengan pewaris yang meninggal. Jika 

perihal hak pewaris telah ditunaikan, maka para ahli waris berhak melakukan 

proses musyawarah untuk pembagian harta warisan secara adil. 

Harta warisan atau harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang 

yang meninggal dunia berupa: 

 
26 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1997), h. 9. 
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, h. 135. 
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a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya piutang yang hendak ditagih (activa). 

b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat 

meninggal dunia. 

c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing 

suami isteri.28 

Landasan praktik kewarisan Adat yang merupakan harta benda yang 

ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam 

hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang 

menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan 

fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya. 

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan atau harta warisan 

sebagai berikut: 

1. Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu 

biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai 

dimakamkan. 

2. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur. 

3. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat. 

4. Hak ahli waris. 

Warisan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses pengalihan 

benda dan barang yang tidak berwujud. Benda tersebut terdiri dari satu angkatan 

 
28 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan 

Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1992). h. 106. 
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manusia kepada turunannya. 29  Jadi titik beratnya adalah pengalihan atau 

pengoperan harta kepada keturunan. Proses peralihan harta dapat dimulai ketika 

pemilik masih hidup dan berlanjut hingga keturunannya.30 Pewarisan secara hibah 

wasiat dilakukan untuk mewajibkan kepada ahli waris membagi harta warisan 

dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris, mencegah perselisihan, dan 

mengikat sifat-sifat harta yang tinggalkan. Adakalanya hibah wasiat itu dibuat 

secara tertulis melalui perantara notaris yang disebut testamen. 31  Pembagian 

tersebut memberikan ruang kepada pewaris untuk mengatur peralihan harta benda 

kepada ahli warisnya, sehingga para ahli waris mempunyai gambaran terkait 

dengan pemilik dan bagian harta ketika pewaris wafat atau meninggal dunia. 

Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa pembagian hak kepada beberapa 

kategori adalah penting dalam rangka memastikan mana sengketa mengenai hak 

yang dapat diselesaikan secara damai atau dengan kata lain dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan, dan mana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

Dalam kajian hukum Islam hak terbagi kepada beberapa kategori. Beberapa 

kategori tersebut, pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum, yaitu 

hak Allah atau disebut hak umum, dan hak hamba atau hak perorangan. Adanya 

kategorisasi hak kepada Allah dan kepada hamba bukanlah sebuah pemisahan 

secara tajam. Kategorisasi tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana 

hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternative selain 

hukum yang jalan jelas tertulis, misalnya dengan penyelesaian damai atau secara 

 
29 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat  (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 67. 
30 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 67. 
31 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 271. 
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kekeluargaan dan mana yang tidak punya alternatif sehinggga tidak bisa 

diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang jelas tertulis. Hak Allah maksudnya 

adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum bilamana dilangggar 

akan merusak hubungan antar seseorang dengan Allah, atau hubungan orang lain, 

dan bisa menggoncang stabilitas ketentraman orang banyak. Sedangkan hak 

hamba atau perorangan, maksudnya adalah hak-hak yang bilamana dilanggar, 

akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain.32 

Praktik warisan harta yang dialihkan tidak saja benda yang berwujud dan 

bernilai ekonomis tetapi juga yang mendukung nilai-nilai kehormatan adat dan 

yang bersifat magis religius seperti kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab 

kekerabatan.33 

Harta yang berwujud benda seperti tanah, rumah, perhiasan, perabot rumah 

tangga, alat transportasi, senjata, harta bersama orang tua atau suami isteri, harta 

bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan harta yang tidak berwujud seperti 

jabatan atau gelar adat, hutang-hutang, perjanjian dan sebagainya.34 

Pembagian harta warisan hukum adat melihat pada wujud barang-barang 

yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka pembagian harta warisan biasanya 

merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu 

pula, seperti sebidang tanah atau sawah diserahkan kepada ahli waris A dan 

sebidang pekarangan atau rumah diberikan kepada ahli waris B, keris diserahkan 

kepada ahli waris C (biasanya seorang laki-laki), dan subang atau kalung 

 
32 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 339 – 3341. 
33 M. Jandra, dan Sukriyanto, Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan Yogyakarta, 

h. 48. 
34 Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, h. 76. 
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diserahkan kepada ahli waris si D (biasanya seorang perempuan).35 Jika terjadi 

perselisihan, pihak yang tidak puas menggugat ke pengadilan. Hakim harus 

mengusahakan memperdamaikan terlebih dahulu, apabila tidak tercapai 

perdamaian, maka hakim harus mengambil keputusan menurut hukum yang 

berlaku di daerah tersebut.36 

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan 

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

waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari 

pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta 

kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih 

dalam keadaan tidak terbagi-bagi, temasuk dalam harta warisan adalah harta 

pusaka, harta perkawinan dan harta bawaan. Pewaris adalah orang yang 

meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris 

adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau 

orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan 

harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. 

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu 

generasi kepada keturunannya.37 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijabarkan tentang cara 

pembagian harta warisan menurut hukum adat sebagai berikut: 

 
35  R. Wijono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Cet. VI, Sumur Bandung, 

1990), h. 8. 
36 Ter Haar,  Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat,  h. 47-48. 
37 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahan  Surbakti Presponoto, h. 

47. 



48 

 

 

1) Adat pada umumnya tidak mempunyai suatu ketentuan bagian ahli waris dalam 

menerima harta pusaka, melainkan menetapkan dasar persamaan hak bagi 

setiap para ahli waris. 

2) Proses pembagian harta warisan sangat memperhatikan keadaan-keadaan para 

ahli waris. 

3) Adat tidak mengatur ketentuan agar harta pusaka tersebut harus segera dibagi-

bagi terhadap ahli waris, tetapi dapat ditunda, kecuali ada di antara para ahli 

waris minta supaya dibagi. 

Hukum kewarisan adat samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam pembagian harta 

warisan dengan pendekatan samaturu, dasar tersebut yang membuat para ahli 

waris untuk ikhlas, pasrah dan mensyukuri berapapun bagian harta yang 

diberikan, samaturu berarti saling merelakan untuk terwujudnya kedamaian dan 

ketentraman dalam keluarga. 

c. Sistem Adat Adopsi Anak 

Didalam hukum adat dikenal dua cara pengangkatan anak, yaitu 

pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung. 

Pengangkatan anak secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara 

langsung sebagai anak, sedangkatan pengangkatan anak secara tidak langsung 

adalah pengangkatan anak melalui suatu perkawinan. Perkawinan ini mungkin 

dilakukan oleh orang yang hendak mengangkat sendiri tetapi mungkin pula 

dengan cara orang yang hendak mengangkat mengawinkan anaknya.38 

 
38 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 48. 



49 

 

 

Peran dan kewenangan pemangku adat dalam adopsi atau pengangkatan 

anak adalah sebagai berikut: 

1. Pengangkatan dan Adopsi Anak Bagi Masyarakat Adat 

Terdapat berbagai alasan yang menjadi arti penting sebuah pertimbangan 

dalam pengangkatan seorang anak. Ada beberapa yang mengangkat anak untuk 

kepentingan pemeliharaan keluarga di hari tua, melestarikan harta kekayaan 

keluarga, tetapi menurut penulis yang paling penting adalah untuk meneruskan 

garis keturunan keluarga tersebut. Mengapa dalam kehidupan masyarakat adat 

keturunan dalam sebuah keluarga sangat penting ?, Menurut Djojodigoeno, 

keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara 

orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai 

hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang jadi 

orang lain.39 

Pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa keturunan merupakan 

unsur yang mutlak bagi suatu keluarga, suku, dan kerabat bila mereka 

menginginkan generasi penerus leluhur-leluhur sebelumnya. Secara umum di 

Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, 

antara lain : 

a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat 

umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak 

mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap 

kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga. 

 
39  Soerojo Wignjodipero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Bandung: Alumni, 

1973), h. 125. 
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b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si 

anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi 

yang sangat positif, karena di samping mambantu si anak juga membantu 

beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang 

ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. 

c. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. 

Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping 

sebagai misi kemanusiaan. 

d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak 

perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang 

logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak 

laki-laki. 

e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai 

anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang 

ada pada sementara anggota masyarakat 

f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya 

mempunyai banyak kekayaan. 

g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. 

Motivasi ini erat hubungannyaa dengan misi kemanusiaan. 

h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai 

pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering 

pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi 
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orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah 

baik kehidupannya. 

i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak 

mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat 

memberikan harta dan meneruskan garis keturunan. 

j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut 

meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga 

mengandung misi kemanusiaan. 

k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan 

bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik 

antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat. 

l. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian 

tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu 

atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-

katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang 

sudah meninggal dunia. 

m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk 

mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. 

n. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka 

untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga 

atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan 
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anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi 

ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.40 

2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat 

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di 

Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat 

pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. Berikut 

beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat 

yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain : 

a. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan 

kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-

keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai 

dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si 

anak. 

b. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut nyentanayang. Anak lazimnya 

diambil dari salah satu suku yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang 

disebut purusa (pancer laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil 

dari keluarga istri (pradana). 

c. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak 

harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, 

penggantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan 

penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat 

yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan 

 
40 Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1992), h. 61. 
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tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara 

dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan 

lain perbuatan itu harus terang.41 

d. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah sebagai 

berikut: 

1) Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat. 

2) Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang 

tua angkat. 

3) Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya. 

4) Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang 

tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila 

pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak 

tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh 

orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi 

apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar 

adat sebesar dua ulun.42 

Bentuk-bentuk pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat 

adat yang belum sempat diungkap sampai saat ini di Indonesia. 

Keanekaragaman pengangkatan tersebut yang membuat hukum adat di 

Indonesia semakin menarik untuk digali dan dipelajari secara lebih lanjut 

 
41 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 

182. 
42 Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarnag, 

Dahara Prize 1987), h.22. 
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untuk memperkaya pengetahuan tentang pengangkatan anak dalam hukum 

adat dengan lebih baik. 

3. Akibat Hukum Perbuatan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat 

Sangat jelas bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua 

angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan/adopsi 

tersebut. Contoh pada hukum di Indonesia, bila seorang anak telah diangkat oleh 

keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban 

yang sama seperti anak kandung orang tuanya. Anak angkat akan mendapatkan 

kewajiban seperti menghormati orang tua atau walinya, sedangkan hak yang anak 

tersebut akan dapatkan ketika telah diangkat adalah warisan dari keluarga 

angkatnya, yang dapat berupa tanah, harta kekayaan, uang, dan materi yang dapat 

diwariskan lainnya.43 

Kerabat kedua orang tua yang mengambil anak angkat, tetap asing dan 

tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari ayah atau ibu angkatnya atas barang-

barang dimana kerabat tersebut tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia 

mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak 

sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan. 

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam 

pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut : 

a) Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk 

memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung. 

 
43 Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya,h. 22-23. 
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b) Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak 

sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak 

yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat. 

c) Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus 

hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada 

orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan 

diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua 

kandung beralih kepada orang tua angkat. 

d) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan 

mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang 

tua angkat.44 

4. Hubungan Pengangkatan Anak dengan Warisan 

Dalam hubungannya dengan masalah warisan, maka terdapat juga variasi 

ketentuan hukumnya seperti misalnya daerah Lampung Utara dengan tegas 

menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tua 

kandungnya. Dengan demikian jelas dia adalah ahli waris dari oangtua angkatnya. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan beberapa daerah di Kecamatan Duduk 

Kabupaten Gresik yang juga menyatakan bahwa anak mewarisi dari orangtua 

angkatnya, bahkan disamping itu ia juga mewarisi oangtuanya sendiri.45 

Sebetulnya banyak daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan 

bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris seperti di Kabupaten Lahat 

(Palembang) pada umumnya disini anak angkat hanya mendapat warisan, apabila 

 
44 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 99. 
45 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 99. 
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pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi 

dari orangtua angkatnya, kalau tidak disebutkan maka tidaklah ia sebagai ahli 

waris. Untuk daerah Pasemah harus tetap tinggal di dusun orang tua angkatnya. 

Selain itu lazimnya di daerah Pasemah ini, apabila di samping anak angkatnya ada 

anak kandung, mereka mendapat warisan, tetapi warisannya tidak sama. 

Kemudian untuk beberapa daerah di Kabupaten Batanghari dengan jelas 

menyatakan hukum adatnya, bahwa anak angkat disini tidak penah mewaris orang 

tua angkatnya. Begitu pula di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa daerah 

kepulauan Tidore (Ambon), daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah 

Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat dan 

beberapa daerah lain menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari 

orang tua angkatnya, dia adalah ahli waris orang tuanya sendiri. Selanjutnya kalau 

memperhatikan versi pengadilan, terutama pengadilan Negeri Martapura, 

Kalimantan Selatan yang mengatakan bahwa adopsi bisa dibatalkan bilamana 

syarat-syarat normalnya itu salah atau data diajukan oleh pemohon tidak benar, 

yang biasanya dalam hal ini orang tua angkatnya, maka batal karena hukum.46 

3. Praktik Kewarisan Adat 

Praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada 

umumnya tidak menentukan kapan waktu harta  warisan itu akan dibagi atau 

kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi. 

Menurut kewarisan adat waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat 

dilaksanakan setelah upacara sedeqah atau selamatan yang disebut tujuh hari, 

 
46 Seri Perundangan, Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak (Jogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2006), h. 194-195. 
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empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat.  Sebab pada 

waktu-waktu  tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan 

dibagi, maka yang  menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain  : 

a. Orang lain yang masih hidup ( janda atau duda dari pewaris ). 

b. Anak laki-laki tertua atau perempuan 

c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana 

d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau 

pemuka  agama  yang  minta, ditunjuk  dan  dipilih  oleh  para  ahli  waris. 

Hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah atau 

tirkah, dalam pengertian bahasa, searti dengan miras atau harta yang ditinggalkan, 

sehingga harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli 

warisnya dinamakan tarikah si mati (tarikatul maiyiti).47 

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam  bukunya Hukum Waris Islam,  yang  

dimaksud dengan harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang 

ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus 

ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan 

jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, 

kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam 

hal tersebut ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu. 

Idris Ramulyo, Dalam bukunya Perbandingan Hukum Kewarisan Islam 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan 

ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa : 

 
47 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1997), h. 9. 
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1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya piutang yang hendak ditagih (activa). 

2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada 

saat meninggal dunia atau passiva. 

3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-

masing suami isteri.48 

Landasan praktik kewarisan Adat yang merupakan harta benda yang 

ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam 

hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang 

menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan 

fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya. 

Adapun Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini 

diuraikan oleh  Ahmad Azhar Basyir,  Secara  berurut sebagai berikut : 

a) Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya 

penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan. 

b) Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur. 

c) Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat. 

d) Hak ahli waris.49 

Menurut Soepomo, warisan adalah peraturan-peraturan yang mengatur 

proses mengoperkan benda dan barang yang tidak berwujud benda dari satu 

angkatan manusia kepada turunannya. Jadi titik beratnya adalah pengoperan harta 

 
48 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan 

Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1992). h. 106. 
49 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, h. 12. 
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kepada keturunan. Selanjutnya Soepomo menyatakan proses peralihan harta ini 

sudah dapat dimulai ketika pemilik masih hidup dan berlanjut hingga 

keturunannya. 50  Pewarisan secara hibah wasiat dilakukan untuk mewajibkan 

kepada ahli waris membagi harta warisan dengan cara yang layak menurut 

anggapan pewaris, mencegah perselisihan, dan mengikat sifat-sifat harta 

tinggalkan. Adakalanya hibah wasiat itu dibuat secara tertulis melalui perantara 

notaris yang disebut testamen.51 Pembagian seperti ini membuat bakal pewaris 

dapat mengatur peralihan harta benda kepada ahli warisnya. 

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan 

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

waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari 

pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta 

kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih 

dalam keadaan tidak terbagi-bagi, termasuk di dalam harta warisan adalah harta 

pusaka, harta perkawinan, harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan 

harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah 

untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang 

berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan 

dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris 

adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada 

keturunannya.52 

 
50 R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 67. 
51 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 271. 
52 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj.  Surbakti Presponoto, h. 47. 
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Adapun praktik warisan harta yang dialihkan tidak saja benda yang 

berwujud dan bernilai ekonomis tetapi juga yang mendukung nilai-nilai 

kehormatan adat dan yang bersifat magisreligius seperti kedudukan/jabatan adat 

serta tanggung jawab kekerabatan. 53  Maksudnya, harta yang berwujud benda 

seperti tanah, rumah, perhiasan, perabot rumah tangga, alat transportasi, senjata, 

harta bersama orang tua/suami istri, harta bawaan, ternak dan sebagainya. 

Sedangkan harta yang tidak berwujud seperti jabatan/gelar adat, hutang-hutang, 

perjanjian dan sebagainya.54 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam pembagian harta warisan hukum 

adat melihat pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka      

pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu 

kepada seorang ahli waris tertentu pula, seperti sebidang tanah atau sawah 

diserahkan kepada ahli waris A dan sebidang pekarangan atau rumah diberikan 

kepada ahli waris B, keris diserahkan kepada ahli waris C (biasanya seorang laki-

laki), dan subang atau kalung diserahkan kepada ahli waris si D (biasanya seorang 

perempuan).55 

Perselisihan yang terjadi di masyarakat akibat dampak yang tidak adil, 

maka pihak yang tidak puas menggugat ke Pengadilan. Hakim harus 

mengusahakan supaya terjadi kedamaian terlebih dahulu antar pihak yang 

 
53 M. Jandra, dan Sukriyanto, Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan Yogyakarta,  

h. 48. 
54 Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, h. 76. 
55  R. Wijono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Cet. VI, Sumur Bandung, 

1990),  h. 8. 
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berperkara, apabila tidak tercapai perdamaian, maka hakim harus mengambil 

keputusan menurut hukum yang berlaku di daerah itu.56 

Keterangan tersebut dapat menggambarkan beberapa kesimpulan tentang 

cara pembagian harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut: 

1. Persoalan tersebut tarjadi, akibat tidak memiliki ketentuan terhadap 

bahagian ahli waris dalam menerima harta pusaka, melainkan 

menetapkan dasar persamaan hak bagi setiap para ahli waris. 

2. Proses pembagian harta warisan sangat memperhatikan keadaan-

keadaan para ahli waris. 

3. Tidak ada ketentuan agar harta pusaka tersebut harus segera dibagi-bagi 

terhadap ahli waris, tetapi dapat ditunda, kecuali ada di antara para ahli 

waris minta supaya dibagi. 

Praktik  kewarisan adat di Indonesia, terdapat harta kekayaan yang tidak 

terbagi, harta kekayaan yang tidak terbagi adalah sebagai berikut:  

a. Tidak mungkin dibagi, karena kelompok kerabat mempunyai hak bersama, 

biasanya dibawah pimpinan Ibu kepada ahli waris, seperti yang terjadi di 

Minangkabau. Bila harta kerabat semacam ini terbengkalai, karena kerabatnya 

punah, maka harta tersebut dapat jatuh ke tangan kerabat-kerabat yang karib 

atau bila mereka tidak ada, kepada masyarakat. 

b.  Harta peninggalan itu mungkin juga tidak terbagi karena yang berhak mewaris 

hanyalah satu anak, yaitu anak laki-laki tertua (pada sebagian penduduk asli 

Lampung, kebanyakan pula di Bali), anak perempuan tertua sebagian) dan 

 
56 Ter Haar,  Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, terj. Soebakti Poesponoto, h. 47-48. 
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kalau tidak ada, anak laki-laki bungsu (pada suku Semnedo di Sumatera 

Selatan, suku Dayak Landak dan Tayan di Kalimantan-Barat). 

c. Harta peninggalan itu tidak terbagi karena sesudah meninggalkan si pemilik, 

hartanya dijadikan harta keluarga sebagai kesatuan tak terbagi. Dasarnya ialah 

pikiran yang diperoleh itu memang tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan 

keinginan materil keluarga yang bersangkutan. Maka para keluarga telah 

memahami harta yang tidak terbagi  dan terlebih dahulu telah dicukupkan 

kebutuhan materilnya sebagai bekal kehidupan keluarga.57 

Adapun kategori pengelolaan harta kekayaan semasa hidup yang terjadi di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Pembagian/pembekalan semasa hidup  

Pembagian harta-kekayaan (sekaligus ataupun sebagian demi 

sebagian) semasa hidup di pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak 

terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-keduanya berdasarkan 

pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat, 

diperuntukkan dasar hidup materil bagi para warganya dalam generasi-

generasi berikutnya). Di waktu anak menjadi dewasa meninggalkan rumah 

orang tuanya, membentuk keluarga mandiri (mencar, manjai), ia seringkali 

dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak, benda-

benda tersebut sejak semula menjadi dasar materil keluarga baru dan 

merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan 

 
57 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 10. 
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diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang 

tuanya meninggal.58 

2) Wasiat 

Pemilih harta benda semasa hidupnya dapat pula dengan cara lain 

melakukan pengaruh atas dan oleh karena itu mendorong kearah 

pembagian harta peninggalan. Jika dalam surat wasiat ditetapkan beberapa 

orang bersama-sama menjadi ahli waris tanpa disebutkan bagian masing-

masing, kemudian salah seorang meninggal dunia, maka bagian yang 

meninggal ini akan jatuh kepada para ahli waris lainnya. 

a) Hibah dan Wasiat 

Cara pertama yang jarang ditempuh ini disebut dengan istilah 

Islam: hibah-wasiat. Lembaga tersebut bermanifestasi dalam perbuatan 

pemilik yang bertujuan: agar bagian tertentu dari harta kekayaanya 

diperuntukkan bagi salah seorang ahli-warisnya sejak saat pewaris yang 

bersangkutan meninggal dunia.59 

Seperti disebut dalam pasal 964 wasiat pengangkatan waris, adalah 

wasiat dengan orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau 

lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dan harta 

kekayaannya, jika ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta 

kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.60 

 

 
58 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 7. 
59 39Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 8. 
60 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h. 16. 



64 

 

 

b) Wekas, welking, umnat     

Pembagian harta secara lain yang lebih umum dikenal dan 

dipraktikkan diseluruh Indonesia terjadi kalau seorang pemilik pada akhir 

hayatnya menjumlah dan menilai harta-kekayaannya serta mengemukakan 

keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak.61 

Sistem kewarisan menurut Hukum Adat berlatar belakang pada 

bentuk susunan kemasyarakatannya, jika dilihat dari segi ahli waris atau 

orang yang mewarisi harta warisan, yaitu sistem keturunan dan 

kekerabatannya yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam yaitu 

sistem patrilineal, sistem matrilineal dan parental. Akan tetapi pada 

kenyataannya di dalam masyarakat sistem kewarisan itu tidak bergantung 

pada sistem keturunan.62 

Praktik pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang terjadi di 

kewarisan adat Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Posisi waris utama  

Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling 

karib didalam generasi berikutnya, anak-anak yang didasarkan di dalam 

keluarga/barayan si pewaris, yang pertama-pertama mewaris ialah anak-anak 

kandung. Namun pertalian dan solidaritas keluarga itu di terobos oleh ikatan dan 

perbuatan kelompok kerabat yang tersusun unilineal, pada kerabat-kerabat yang 

patrilineal ataupun matrilineal, maka dalam hal ini terdapat adanya ketegangan 

antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat 

 
61 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 7-9. 
62Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, 

Hukum Agama Hindhu-Islam, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991),  h.13. 
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tersebut. Harta keluarga sejak semula diperuntukkan dasar hidup materil bagi 

mereka yang lahir dari keluarga yang bersangkutan mendapatkan realisasinya di 

dalam asas penggantian tempat.Keturunan dari anak (waris) yang meninggal 

mendahului pewarisnya, menerima porsi orang tuanya dari harta peninggalan 

kakeknya.63 

2. Posisi janda/isteri yang ditinggalkan suami 

Mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik 

tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun 

selaku isteri turut memiiki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan 

perkawinan (harta kebersamaan), disamping itu di semua wilayah ia berhak atas 

nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, kecuali di wilayah yang 

tidak memerlukan aturan demikian itu berhubung dengan tata susunan sanak yang 

matrilineal. 

3. Kebersamaan harta Perkawinan  

Perihal terhadap kebersamaan harta perkawinan dan tidak ada keturunan, 

maka sipeninggal jodoh yang satu, yang tinggal hidup mewaris seluruh harta 

kekayaan/peninggalan, jika jodoh terakhir inipun meninggal pula, maka harta 

tersebut dibagi sama rata di antara para warga kerabat kedua pihak, atau dua 

pertiga untuk kerabat suami dan sepertiga bagi kerabat pihak isteri. 

4. Anak Angkat  

Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing 

ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan 

 
63 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 10. 
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menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris 

sebagai anak.Itulah titik pangkal hukum adat. 

5. Perbuatan Tunai  

Selaku perbuatan tunai, adopsi selalu menimbulkan hak mewaris 

sepenuhnya. Pendorong kearah pengangkatan anak ialah hasrat meneruskan atau 

mengoperkan harta kekayaan kepada anak angkatnya, yang bertujuan 

mempertahankan garis hidup sendiri didalam proses umum kontinuasi generasi. 

6. Pewarisan tanpa anak  

Pewarisan harta-benda dalam hal tiada anak telepas dari tuntutan hak 

jodoh yang hidup terlama dan anak angkat adalah mudah.64 

 Bagian-bagian harta peninggalan adalah sebagai berikut: 

a. Harta benda Kerabat 

Perbedaan dalam pewarisan antara benda-benda yang berasal dari kerabat 

(harta warisan), dengan yang diperoleh secara mandiri di dalam keluarga, sering 

tampak jelas dalam hal si pewaris tidak mempunyai anak : barang asalnya kembali 

kepada kerabatnya sendiri (agar tidak hilang) sedangkan benda – benda 

keluarganya jatuh ke tangan jodoh yang masih hidup.Telah kita ketahui bahwa di 

sementara lingkungan hukum, ikatan kerabat yang kuat dapat pula mempengaruhi 

pewarisan benda-benda yang diperoleh didalam keluarga. 

b. Harta benda keluarga  

Perbedaan dalam pewarisan akibat solidaritas keluarga dapat timbul 

berhubung dengan adanya perkawinan kedua.Jika dua isteri dari satu suami 

 
64 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 10. 
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membentuk keluarga sendiri-sendiri dengan anak-anak mereka masing-masing, 

maka harta benda keluarga-keluarga itupun tetap terpisah. 

c. Harta benda martabat tertentu 

Benda-benda keramat di dalam suatu kerabat dapat terkait pada kualitas 

pemiliknya.65 

Berdasarkan dasar praktik tersebut dalam kewarisan adat di Indonesia 

tidak terlepas dari kedamaian dan kemaslahatan dalam suatu keluarga, bahkan 

banyak istilah-istilah dalam praktik pembagian harta kewarisan banyak yang tidak 

lazim di dalam kewarisan hukum Islam. Adapun dinamika dan kultur kehidupan 

masyarakat pedesaan, khususnya Masyarakat Suku Bugis konflik-konflik di 

Internal keluarga bisa diredam dengan somboyang  sipakatau, sipakainge, 

sipakalebbiri. 

B. Tinjauan tentang Masyarakat Pesisir 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di 

dunia, sehingga secara wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke 

timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km. Wilayah Indonesia 

terdiri atas lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian 

Jaya. Enam puluh lima persen dari seluruh wilayah Indonesia ditutupi oleh laut. 

Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2, terdiri dari 0,3 juta 

KM2 perairan teritorial, dan 2,8 juta KM2 perairan nusantara, ditambah dengan 

luas zona ekonomi eksklusif Indonesia sebesar 2,7 juta KM2. 

 
65 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 17. 
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Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan 

keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik sumberdaya yang dapat pulih (seperti 

perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang) maupun sumber daya yang tidak 

dapat pulih (seperti minyak dan gas bumi serta mineral atau bahan tambang 

lainnya). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanaekaragaman 

hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir 

seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (sea grass) yang 

sangat luas dan beragam. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut sebesar 6,7 

juta ton per tahun dan yang telah dimanfaatkan 48%. Namun demikian dibeberapa 

kawasan terutama Indonesia barat telah mengalami tangkap lebih (over fishing).66 

Sedangkan jenis tanah berdasarkan hasil identifikasi yang pernah 

dilakukan di Kabupaten Maros terdapat lima jenis tanah yang tersebar di beberapa 

daerah seperti jenis tanah aluvial, litosol, mediteran dan podsolik. Jenis tanah 

aluvial biasanya berwarna kelabu, coklat atau hitam. Jenis tanah ini tidak peka 

terhadap erosi karena terbentuk dari endapan laut, sungai atau danau dan jenis 

tanah ini terdapat disepanjang pantai sebelah barat Kabupaten Maros, luas 

penyebarannya 56.053 hektar atau 34%. Jenis tanah litosol terbentuk dari batu 

endapan, batuan beku, jenis tanah ini mempunyai sifat beraneka ragam dan sangat 

peka terhadap erosi serta kurang baik untuk tanah pertanian, luas penyebarannya 

51.498 hektar atau 31%. Jenis tanah mediteran terbentuk dari batu endapan 

berkapur, batuan baku basis, intermedion dan metamorf, jenis tanah ini berwarna 

 
66 Dahuri, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu 

(PT Pradnya Paramita, Jakart, 1996), h. 71. 
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merah sampai coklat dan kurang peka terhadap erosi, luas persebarannya 45.632 

hektar atau 28%. 67 

Sumber daya alam khususnya di wilayah pesisir dan lautan memiliki arti 

setrategis yang besar, karena: 

1. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk serta 

semakin menipisnya sumberdaya alam didaratan, maka sumber daya 

kelautan akan menjadi tumpuan bagi kesinambungan pembangunan 

ekonomi nasional dimasa mendatang. 

2. Pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa Atlantik 

menjadi poros Asia Pasifik yang diikuti dengan perdagangan bebas dunia 

tahun 2020, tentu akan menjadikan kekayaan sumberdaya kelautan 

Indonesia, khususnya di kawasan Timur Indonesia, sebagai aset nasional 

dengan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara optimal. 

3. Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan menjadi prioritas 

utama sebagai pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, 

agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi 

ini menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus 

dikembangkan dalam menyambut tatanan ekonomi baru dan kemajuan 

industrialisasi. Tidak mengherankan jika sekitar 65% penduduk Indonesia 

bermukim di sekitar wilayah pesisir. Secara umum karakteristik wilayah 

 
67 Pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Komunikasi dan Informatika, Buku Profil 

Kabupaten Maros 2021, 2021, h. 9-10. 
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pesisir meliputi karakteristik bio-fisik dan karakteristik sosial ekonomi 

budaya masyarakatnya.68 

a) Karakteristik Bio fisik 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah 

darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, 

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan 

perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut 

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi didarat seperti 

sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia 

didarat seperti pengundulan hutan dan pencemaran. 

Pandangan bentuk wilayah pesisir, seperti pantai terjal atau landai, 

ditentukan oleh kekerasan (resestivity) batuan, pola morfologi dan tahapan proses 

tektoniknya. Relief topografi dasar laut perairan nusantara terdiri dari berbagai 

tipe mulai dari paparan (shelf) yang dangkal, palung laut, gunung bawah laut, 

terumbu karang dan sebagainya. Kondisi oseanografi fisik di kawasan pesisir dan 

lautan ditentukan oleh fenomena pasang surut, arus, gelombang, kondisi suhu, 

salinitas serta angin. Fenomena-fenomena tersebut memberikan kekhasan 

karakteristik pada kawasan pesisir dan lautan. 

Proses-proses utama yang sering terjadi di wilayah pesisir meliputi: 

sirkulasi massa air, percampuran (terutama antara dua massa air yang berbeda), 

sedimentasi dan abrasi serta upwelling. Ekosistem alami di wilayah pesisir antara 

lain adalah terumbu karang (coral reefs), hutan mangrove, padang lamun (sea 

 
68Dahuri, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, 

h.72. 
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grass), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), formasi 

pescaprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, delta dan ekosistem pulau kecil. 

Sedangkan ekosistem buatan dapat berupa tambak, pemukiman, pelabuhan, 

kawasan industri, pariwisata dan sebagainya. 

Potensi sumber daya pesisir dan lautan Indonesia terdiri dari: (1) sumber 

daya alam yang dapat pulih (renewable resources) seperti perikanan tangkap dan 

budi daya, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan sebagainya. (2) 

Sumber daya tidak dapat pulih (non-renewable resources) seperti sumber daya 

minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. (3) Jasa lingkungan, seperti 

pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.69 

b) Karakteristik Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Pesisir 

Masyarakat pesisir secara sosio kultural merupakan suatu kelompok 

masyarakat yang akar budayanya pada mulanya dibangun atas paduan antara 

budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pasar. Tradisi ini berkembang 

menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusivistik, egaliter, 

outward looking, dinamis, enterpreneurship dan pluralistik. 

Potensi konflik dalam masyarakat pesisir terkait dengan pola kepemilikan 

dan penguasaan terhadap sumber daya alam. Sifat dari pola kepemilikan dan 

penguasaan sumberdaya alam wilayah pesisir itu sendiri dapat dikelompokkan 

menjadi empat, yaitu: Pertama, tanpa pemilik (open access property). Kedua, 

milik masyarakat atau komunal (common property). Ketiga milik pemerintah 

(public state property). Keempat, milik pribadi (quasi private property). 

 
69Dahuri, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, 

h.18. 
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Sosial ekonomi wilayah pesisir umumnya sangat memprihatinkan yang 

ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas dan pendapatan. Ciri 

umum kondisi sosial ekonomi rumah tangga pesisir adalah: Pertama, rumah 

tangga sebagai unit produksi, konsumsi, unit reproduksi dan unit interaksi sosial 

ekonomi politik. Kedua, rumah tangga pesisir bertujuan untuk mencukupi 

kebutuhan anggota keluarganya sehingga tujuan ini merupakan syarat mutlak 

untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi terutama dalam usaha produksi. 

Ketiga, Masyarakat dalam keadaan kurang sarana produksi seperti alat tangkap, 

maka semua anggota keluarga yang sehat harus ikut dalam usaha ekonomi rumah 

tangga. Keempat, berada dalam garis kemiskinan, maka rumah tangga pesisir 

bersifat safety first, mereka umumnya akan bersifat menunggu dan melihat 

terhadap introduksi teknologi baru dan pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga, 

sehingga menggiring paradigma masyarakat terhadap dinamika kehidupannya.70  

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir juga sangat dipengaruhi oleh 

jenis kegiatan usaha yang umumnya adalah perikanan, karena usaha perikanan 

sangat bergantung kepada musim, harga dan pasar, maka sebagian besar karakter 

masyarakat pesisir tergantung kepada faktor-faktor tersebut. Lembaga sosial yang 

terbentuk-pun merupakan perwujudan dari prinsip safety first, seperti saling 

tolong-menolong, redistribusi hasil, dan sistem patron client.71 

Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya dalam satu area, kondisi dan situasi yang membentuk satu 

 
70 Dahuri, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, 

h. 18. 
71 Dahuri, dkk, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, h. 

19. 
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komunitas masyarakat daerah pesisir (nelayan), yang mana kebanyakan dari mata 

pencaharian mereka bergantung pada laut. Lingkungan dalam satu komunitas 

merupakan tempat penting bagi kita untuk mempelajari sesuatu, baik lingkungan 

secara fisik yang merupakan ciri dari komunitas daerah pesisir atau nelayan dan 

juga lingkungan secara tidak fisik yang mencangkup kebudayaan sosial sebagai 

seorang individu yang memiliki kebutuhan fisik dan psikologis.  

Secara bertahap, seorang individu akan belajar mempelajari hal yang 

sebaik yang gambarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat, 

sehingga cara ini akan menjadi karakter sosial yang yang berpotensi menjadi 

kebudayaan didaerah tersebut. 

Secara geografis wilayah pesisir Kabupaten Maros, kawasan pesisir dengan 

karakteristik geografis yang memiliki dataran rendah kawasan intertidal hingga 

supratidal yang luas, kualitas fisika kimia tanah dan air yang baik, memiliki 

zonasi mangrove di sepanjang pesisir merupakan potensi yang ideal pemanfaatan 

sunber daya alam pesisir Kabupaten Maros. Potensi kawasan pesisir yang besar 

harusnya dibarengi dengan peningkatan produksi perikanan yang besar, namun 

potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal 

untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat pesisir Kabupaten Maros. Untuk 

meningkatkan kualitas produksinya, ketersediaan data dan informasi potensi 

kawasan yang akurat tentunya sangat diperlukan. Data dan informasi tersebut 
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dapat digunakan sebagai landasan awal dalam mendukung pengelolaan dan 

pengembangan budidaya tambak dan peningkatan hasil tangkap ikan.72 

Kawasan pesisir yang dimanfaatkan sebagai sentra pengembangan penghasil 

ikan melalui laut dan budidaya tambak yang ramah lingkungan harus dilandasi 

dengan perencanaan yang tepat, menyeluruh dan terpadu dengan rencana sektor 

lainnya, menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan dengan 

mempertahankan karakteristik wilayah dan daya dukung lahan tetap stabil serta 

memperhatikan kepentingan sektor lain. Penggunaan teknologi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang diintegrasikan dengan penginderaan jauh melalui citra 

satelit, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat, akurat dan 

terkini tentang potensi dan kelayakan lokasi pengembangan peningkatan hasil 

tangkap ikan dan budidaya tambak yang disajikan dalam bentuk peta tematik.73  

Kondisi umum daerah pesisir terdiri dari empat Kecamatan wilayah pesisir 

Kabupaten Maros meliputi Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu 

dengan luas tambak yang ada 10.249,1 hektar. Secara geografis Kabupaten Maros 

memilki panjang dipinggir/dibibir laut 36 km dan terletak pada koordinat antara 

119.020’59"–119.058’12" Bujur Timur dan 4.043’12"–5.011’24" Lintang Selatan, 

berpotensi sangat baik untuk pengembangan hasil tangkap ikan laut dan budidaya 

tambak. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kota Makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

 
72Utojo, dkk, Peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai 

Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan, J. Ris. Akuakultur Vol.6 No.2 

Tahun 2011, h. 329-320. 
73Utojo, dkk, Peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai 

Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan, h. 330. 
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Topografi daratan pesisir di Kabupaten Maros umumnya landai, terletak 

berhadapan dengan Selat Makassar yang perairan lautnya terbuka dan dangkal. 

Memiliki dua sungai besar yaitu Sungai Maros dan Sungai Binangasangkara serta 

beberapa sungai kecil seperti Sungai Pajukukang, Sungai Marana, Sungai 

Kalumpang, Sungai Bawalangiri, Sungai Singkanipisi, Sungai Borongkalukua, 

dan Sungai Kuri Lompo. Perairan laut dan sungai merupakan sumber air utama 

bagi pengairan unit pertambakan di kabupaten tersebut. Hasil konversi lahan 

sawah atau tegalan dan tambak yang letaknya dekat dengan laut sebagian besar 

berasal dari hasil konversi lahan hutan mangrove.74  

C. Tinjauan tentang Perspektif Hukum Islam 

1. Kewarisan Perspektif Hukum Islam 

Wujud kewarisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat 

berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur 

dalam BW maupun menurut waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut 

Hukum Islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal 

dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta benda yang diwarisi oleh para ahli 

waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi pembayaran 

hutang-hutang pewaris dan pebayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh 

wafatnya si peniggal waris.75 

Kewarisan dalam Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta 

dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 

 
74Utojo, dkk, Peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai 

Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan, h. 332. 
75 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW  

(Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 13-14. 
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menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli 

waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan 

kepada ahli waris. Faraid dalam ilmu kewarisan dimaksudkan sebagai bagian atau 

ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara’.76 

Adapun dasar hukum mempelajari faraid dalam Islam adalah fardu 

kifayah. Sedangkan menghukumi hukum dalam Ilmu Fara’id atau membagi harta 

pusaka bagi ahli waris di antara umat Islam adalah fardu ain. Dasar hukum waris 

dan pembagian harta pusaka termaktub dalam al-Qur’an, sunah, ijma dan qiyas.77 

Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam Peraturan perundang-

undangan Indonesia pada Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum 

pasal 171 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang 

dimaksud dengan: 

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

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

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggal. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Beragama Islam, 

dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. 

 
76 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2. 
77Budi Ali Hidayat, IlmU Fara’id dalam teori dan praktik, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 

13. 
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d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 

berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

e. Harta warisan 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.78 

Fikih mawaris merupakan ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan, 

pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada 

pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian 

yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.79 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa sistem pembagian harta 

warisan secara rinci yaitu, intruksi Presiden RI nomor 1 tahuan 1991 Bab III 

tentang besarnya bagian sebagai berikut: 

1) Pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh 

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua 

pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak 

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 

anak perempuan.  

2) Pasal 177, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, bila ada anak, ayah  

3) Pasal 178, a. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua 

saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, 

 
78 Budi Ali Hidayat, IlmU Fara’id dalam teori dan praktik, h. 13-14. 
79 M. asy-Syarbini Al-Khatib, Mugnil Muhtaj (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), h. 

3.   
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maka ia mendapat sepertiga bagian. b. Ibu mendapat sepertiga bagian dari 

sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama- sama dengan 

ayah.  

4) Pasal 179, duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda 

mendapat seperempat bagian.  

5) Pasal 180, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda 

mendapat seperdelapan bagian.  

6) Pasal 181, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, 

maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing 

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka 

mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.  

7) Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, 

sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka 

yang mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau 

lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila 

saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 

kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 

dengan saudara perempuan.  

8) Pasal 183, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.  
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9) Pasal 184, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka  baginya diangkat wali 

berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.  

10) Pasal 185, a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris 

maka kedudukannya dapat digantikan mendapat seperenam bagian oleh 

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Berdasarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1994, maksud pasal 

tersebut ialah, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, 

ayah mendapat seperenam bagian.  b. Bagian ahli waris pengganti tidak 

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.  

11) Pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.80  

12) Pasal 187, a. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, 

maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat 

ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan 

dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa 

benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para 

ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; 

menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan 

Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. Kemudian sisa dari pengeluaran 

 
80Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 

Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1993), h. 121 -122 
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dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan 

kepada ahli waris yang berhak.81  

13) Pasal 188, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan 

dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk 

melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang 

tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan 

pembagian warisan.  

14) Pasal 189, a. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang 

luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya 

sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para 

ahli waris yang bersangkutan. b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) 

pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang 

bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat 

dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar 

harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-

masing.82 

Berdasarkan perihal tersebut, maka dapat dipahami bahwa kewarisan 

dalam perspektif Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur 

 
81Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 

Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, h. 22. 
82Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 

Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, h. 23. 
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kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan 

sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. 

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam 

al-Qur’an, sunnah rasul dan fikih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam 

memahami ketentuan al-Qur’an dan sunnah rasul. 83 . Hukum kewarisan Islam 

merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah swt.84 

Perspektif al-Qur’an yang menjadi pijakan utama dalam menentukan 

kaidah penerapan hukum Islam, termasuk berkaitan dengan pembagian harta 

warisan, maka Allah yang maha adil, tidak melalaikan dan mengabaikan hak 

setiap ahli waris. sehingga dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia 

menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh 

kebijaksanaan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisā`/4: 11-12. 

نَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَ 
ُ
يَيْنِۚ  فَاِنْ ك

َ
نْث
ُ
ا
ْ
 حَظ ِ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك مْ لِلذَّ

ُ
ادكِ

َ
وْل
َ
ُ فِيْْٓ ا

مُ اللّٰه
ُ
ثَا  يُوْصِيْك

ُ
هُنَّ ثُل

َ
ل

ا تَرَكَ اِ  دُسُ مَِِّ نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ م ِ
 
بَوَيْهِ لِكُل

َ
صْفُۗ  وَلِا هَا الن ِ

َ
انَتْ وَاحِدَةً فَل

َ
دٌۚ  مَا تَرَكَۚ  وَاِنْ ك

َ
هٗ وَل

َ
انَ ل

َ
نْ ك

دُ  هِ السُّ م ِ
ُ
هْٗٓ اِخْوَةٌ فَلِا

َ
انَ ل

َ
ثُۚ  فَاِنْ ك

ُ
ل هِ الثُّ م ِ

ُ
بَوٰهُ فَلِا

َ
وَرِثَهْٗٓ ا دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
وْصِيْ فَاِنْ ل ةٍ يُّ سُ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّ

 ِ اللّٰه نَ  م ِ فَرِيْضَةً  نَفْعًاۗ   مْ 
ُ
ك
َ
ل قْرَبُ 

َ
ا هُمْ  يُّ

َ
ا تَدْرُوْنَ  ا 

َ
ل مْۚ 

ُ
بْنَاۤؤكُ

َ
وَا مْ 

ُ
بَاۤؤكُ

ٰ
ا دَيْنٍۗ   وْ 

َ
ا عَلِيْمًا بِهَآْ  انَ 

َ
َ ك اللّٰه اِنَّ    ۗ

مُ 
ُ
ك
َ
دٌ فَل

َ
هُنَّ وَل

َ
انَ ل

َ
دٌۚ  فَاِنْ ك

َ
هُنَّ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
مْ اِنْ ل

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ا

ُ
ك
َ
نَ    حَكِيْمًا ۞ وَل

ْ
ا تَركَ بُعُ مَِِّ الرُّ

دٌ 
َ
مْ وَل

ُ
ك
َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
تُمْ اِنْ ل

ْ
ا تَركَ بُعُ مَِِّ هُنَّ الرُّ

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَل

َ
وْصِيْنَ بِهَآْ ا ةٍ يُّ هُنَّ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّ

َ
دٌ فَل

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
ۚ  فَاِنْ ك

 
َ
ةً ا

َ
ل
ٰ
ل
َ
وْرَثُ ك  يُّ

ٌ
انَ رَجُل

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَاِنْ ك

َ
ةٍ توُْصُوْنَ بِهَآْ ا نْْۢ بَعْدِ وَصِيَّ تُمْ م ِ

ْ
ا تَركَ مُنُ مَِِّ وْ الثُّ

َ
خٌ ا

َ
هْٗٓ ا

َ
ل ةٌ وَّ

َ
وِ امْرَا

 
83 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Pustaka 

Jaya, 1995), h. 4. 
84 A. A. Basyir, Hukum Waris, h. 130. 
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بَ  مِنْْۢ  ثِ 
ُ
ل الثُّ فِى  اۤءُ 

َ
شُرَك فَهُمْ  ذٰلِكَ  مِنْ  ثَرَ 

ْ
ك
َ
ا انُوْْٓا 

َ
فَاِنْ ك دُسُۚ  السُّ نْهُمَا  م ِ وَاحِدٍ   ِ

 
فَلِكُل خْتٌ 

ُ
ةٍ ا وَصِيَّ عْدِ 

ُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ  ۗ  وَاللّٰه ِ نَ اللّٰه ةً م ِ ۚ  وَصِيَّ ٍ
وْ دَيْنٍٍۙ غَيْرَ مُضَاۤر 

َ
وْصٰى بِهَآْ ا  يُّ

Terjemahnya:  

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, 

yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 

ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, 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. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha 

mengetahui lagi maha bijaksana dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika 

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya, para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka 

Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, 

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 wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang 

demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha 

mengetahui lagi maha penyantun.85 

 

Kesinambungan pembagian warisan terhadap asbab adanya harta warisan, 

sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā`/4: 176. 

 
85 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Daarus Sunnah, 

2010), h. 179-180. 
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هَا  
َ
خْتٌ فَل

ُ
هْٗٓ ا

َ
ل دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
ةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَل

َ
ل
ٰ
ل
َ
ك
ْ
ال مْ فِى 

ُ
ُ يُفْتِيْك نِصْفُ مَا تَرَكَۚ يسَْتَفْتُوْنكََۗ قُلِ اللّٰه

 
َ
تَرَكَۗ وَاِنْ ك ا  مَِِّ ثٰنِ 

ُ
ل الثُّ هُمَا 

َ
فَل اثْنَتَيْنِ  انَتَا 

َ
فَاِنْ ك دٌۚ  

َ
وَل هَا 

َّ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل اِنْ  يَرِثُهَآْ  نِسَاءًۤ  وَهُوَ  وَّ ا 

ً
جَال ِ

ر  اِخْوَةً  انُوْْٓا 

 ِ
 
ُ بِكُل وْاۗ  وَاللّٰه

ُّ
نْ تَضِل

َ
مْ ا

ُ
ك
َ
ُ ل نُ اللّٰه يَيْنِۗ يُبَي ِ

َ
نْث
ُ
ا
ْ
 حَظ ِ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك    شَيْءٍ عَلِيْمٌࣖ  فَلِلذَّ

 

Terjemahnya: 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah: "Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika 

ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka 

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. 

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 

maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan, Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat 

dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.86 

 

Firman Allah swt. tersebut dapat kita pahami lebih mendalam dengan 

melihat beberapa penjelasan sebagai berikut: 

a. Asbabun Nuzul QS al-Nisā`/4: 11-12.  

Istri Sa’ad bin Ar-Rabbi menghadap kepada Rasulullah saw. dan berkata: 

“Ya Rasulullah, kedua putri ini anak Sa’ad bin ar-Rabi yang menyertai tuan dalam 

perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil 

harta bendanya, dan ia tidak meninggalkan sedikitpun, sedang kedua anak ini 

sukar mendapat jodoh kalau tidak berharta”. Bersabda Rasulullah saw: “Allah 

akan memutuskan hukum-Nya”, maka turunlah ayat hukum pembagian waris 

tersebut. 

 
86 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 197 
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Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar: “Berdasarkan Hadis tentang kedua putri 

Sa’ad bin ar-Rabi, ayat tersebut turun berkenaan dengan kedua putri itu dan tidak 

berkenaann dengan Jabir, karena Jabir pada waktu itu belum mempunyai anak. 

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keduanya. 

QS al-Nisā`/4:11 berkenaan dengan kedua putri Sa’ad dan QS al-Nisā`/4:12 

berkenaan dengan kisah Jabir, maksudnya Jabir menyebutkan hal penetapan 

hukum waris bagi kalalah yang terdapat pada QS al-Nisā`/4:11-12.87 

Berdasarkan riwayat lain dikemukakan bahwa orang jahiliyyah tidak 

memberikan harta waris kepada wanita dan pada anak laki-laki yang belum 

dewasa atau yang belum mampu berperang. Ketika Abdurrahman (Saudara Hasan 

bin Tsabit) ahli Sya’ir yang masyhur meninggal, ia meninggalkan seorang istri 

bernama Ummu Kuhhah dan lima putri, maka datanglah keluarga suaminya 

mengambil harta bendanya, sehingga Ummu Kuhhah kepada Nabi Muhammad 

saw. maka turunlah ayat tersebut di QS al-Nisā`/4:11 yang menegaskan hak waris 

bagi anak-anak wanita dan QS al-Nisā`/4:12 yang menegaskan hak waris bagi 

istri. 

b. Tinjauan Tafsir QS al-Nisā`/4: 11-12. 

Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil terhadap mereka, 

karena dahulu orang-orang jahiliyah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk 

ahli waris laki-laki saja, sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan 

sesuatu pun darinya, maka Allah memerintahkan agar berlaku adil di antara 

sesama mereka (para ahli waris) dalam pembagian pokok harta pusaka, tetapi 

 
87  Imam Jalaluddin as-suyuti dan Imam Jalaluddin al-Mahally, Terj. Tafsir jalalain 

Berikut Asbabun Nuzul (Bandung: Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990), h. 477. 
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bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah, karena menjadikan bagian anak lelaki 

sama dengan bagian dua anak perempuan, disebabkan seorang lelaki dituntut 

kewajiban memberi nafkah, dan beban dan jerih payah dalam berniaga, berusaha 

serta menanggung semua hal yang berat, maka sesuai jika ia diberi dua kali lipat 

dari apa yang diterima oleh perempuan.88 

Al-kalalah berakar dari kata iklil, artinya kalungan yang diletakkan diatas 

kepala dan meliputi semua sisinya, maka makna yang dimaksud ayat tersebut 

adalah sesorang yang mati, kemudian harta peninggalannya diwarisi oleh kaum 

kerabat dari sisi-sisinya, bukan dari pokok (orang tua), bukan pula dari cabang 

(anak keturunannya). 

Al-kalalah ialah orang yang tidak mempunyai orang tua dan tidak 

mempunyai anak," (dengan kata lain, yang mewarisinya hanyalah saudara-

saudaranya), manakala Umar pergi, ia berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar 

malu bila berbeda pendapat dengan Abu Bakar. "Hal yang sama diriwayatkan oleh 

Ibnu Jarir dan lain-lainnya. 

c. Tinjauan Analisis 

Pembagian Harta Waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari 

orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan 

kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam diatur 

dalam al-Qur an, yaitu pada Qur’an surat al-Nisā` yang menyebutkan bahwa 

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditetukan ada 6 bagian terhadap 

 
88 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh , Penj. M. Abdul 

Ghoffa E.M, Tafsir Ibnu Katsir (Jilid II, Pustaka Imam Asy Syafii, 2007), h. 377. 
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pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (
1

2
), seperempat (

1

4
), 

seperdelapan (
1

8
), dua per tiga (

2

3
), sepertiga (

1

3
), dan seperenam (

1

6
). 

Berdasarkan firman Allah Swt. tersebut, maka menemukan prinsip-prinsip 

kewarisan dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut : 

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan 

penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan 

jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam 

kapitalisme atau individualisme dan melarang sama sekali pembagian harta 

peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak 

milik perorangan, yang dengan  sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. 

2. Warisan adalah ketetapan hukum, ketentuan yang mewariskan tidak dapat 

mengahalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak 

atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela 

atau atas keputusan hakim, namun bukan berarti bahwa ahli waris dibebani 

melunasi hutang mayit (pewaris). 

3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan 

perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang 

lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada 

yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih 

diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan 

daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara 

seayah. 
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4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan 

kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu 

kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, 

suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan. 

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak 

yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas 

harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan 

sejalan dengan  perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam 

keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah 

keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak 

dibebani tanggungan nafkah keluarga. 

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli 

waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping 

memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari 

harta itu adalah (
1

2
), seperempat (

1

4
), seperdelapan (

1

8
), dua per tiga (

2

3
), sepertiga 

(
1

3
), dan seperenam (

1

6
), ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta’abbudi, 

yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur’an.  

Prinsip-prinsip kewarisan dalam pandangan hukum Islam tersebut, al-

Qur’an memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan 

sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah itu 

berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang 
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bersifat abadi.89 Sungguh demikian, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya 

ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah, 

oleh karena itu masih memerlukan penafsiran, dalam konteks inilah menurut  

Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara/daerah tertentu bisa 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, 

walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-

garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.90 

Secara spesifikasi sekurang-kurangnya ada tiga sumber hukum dalam 

kewarisan Islam,91 yaitu: pertama: al-Qur’an, menguraikan prinsip-prinsip hukum 

waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini 

adalah al-Qur’an.92 

Perspektif sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi 

strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam 

al-Qur’an.93 Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti.94 Diantara ayat-

ayat al-Qur’an yang memberikan memberikan tentang masalah kewarisan adalah 

QS al-Nisā`/4: 7, 8, 11, 12, 13, dan 176 serta QS al-Ahzā`b/33:6. 

Kedua, hadis, meskipun al-Qur’an telah membicarakan tentang kewarisan 

secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. 

Hadis rasulullah saw. adalah penguat bagi ketetapan Allah dalam al-Qur’an, 

dalam arti Rasulullah saw. diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, 

 
89 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, h. 1-2. 
90 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia  (Jakarta: Bina Aksara 1982), h. 

74. 
91 Fathur Rahman, Ilmu Waris Islam, h. 33. 
92Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, h. 11. 
93 Helmi Hakim, Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis,  h. 11. 
94 A. A. Basyir, Hukum Waris Islam, h. 112.  
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baik berupa perkataan (qaûl), perbuatan (fi‘il), maupun dengan cara lain (suqut 

taqrir). 

Ketiga, ijtihad para sahabat dan mujtahid mempunyai peranan dan 

sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris 

yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misalnya, status saudara-saudara 

yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur’an tidak dijelaskan, 

yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau 

bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak 

mendapat apa-apa lantaran terhijab kecuali dalam masalah kalalah mereka 

mendapatkan bagian. Menurut  pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam 

mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut  bisa mendapat 

pusaka secara muqasamah dengan kakek.95 

Sistem pembagian harta warisan pada fikih mawaris, hukum kewarisan 

Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kewarisan versi KUHPerdata 

mempunyai perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut didasarkan atas 

pertimbangan hukum yang berlaku pada suatu negara termasuk Indonesia.96 

Fikih mawaris yang dimaksudkan berdasarkan al-Qur’an, hadis, ijtihad 

(buku-buku fikih/kitab fiqh mawaris). Sedangkan hukum kewarisan Islam 

dimaksudkan adalah pembagiannya dilaksnakan berdasarkan aturan KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi orang 

 
95 Fathur Rahman, Ilmu Waris Islam, h. 33. 
96Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Makassar: Alauddin University Press, 

2018), h. 61. 
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Islam, serta KHUPerdata adalah kewarisan yang berlaku bagi warga negara 

Indonesia yang non muslim.97 

 Hukum Islam terhadap sistem dan praktik Kewarisan adat menekankan pada 

wilayah kemaslahatan umat. Sehingga konsep Hukum Islam merupakan integrasi 

antara nilai ilahiah dan humanis. Hukum dalam al-Quran bernilai Ilahiah karena 

bersumber dari Tuhan yang ditaati karena didorong keyakinan  yang sungguh-

sungguh (keimanan) kepada Tuhan, karena Allah yang maha kuasa, yang berhak 

menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tetapi dasar 

kewarisan dalam Hukum Islam sangat menjaga keadilan dan kemanusiaan, 

sehingga bernilai humanis karena konsep hukum Islam tersebut, senantiasa 

memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. 

 Hukum Islam dalam konsep kewarisan tidak hanya berorientasi pada 

keadaan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor kemanusiaan dan keadilan 

demi terwujudnya kemaslahatan umat.  

 Umat Islam yang melakukan transmigrasi atau meninggalkan daerahnya, 

jika salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka harta peninggalannya 

diwarisi oleh kerabat atau ahli waris yang bersama ikut berhijrah98, apabila yang  

meninggalkan warisan dari kaum muhajirin tidak mempunyai kerabat yang ikut 

berhijrah, maka yang mewarisi hartanya adalah walinya dari golongan kaum 

ansar.99 

 
97 Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan, h. 61. 
98 Muslich Maruci, Ilmu Waris, h. 7. 
99 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet-I, Padang: Penerbit Kencana, 2004), 

h. 37. 
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 Perihal tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam hukum 

Islam terhadap dalil-dalilnya saling menguatkan, sehingga setiap tafsiran tidak 

terlepas dari kaidah-kaidah al-Qur’an dan tidak mengesampingkan illat hadis 

Rasulullah Muhammad saw.  maka para mujtahid juga idealnya memperjelas hasil 

pemahaman terhadap hukum Islam kategori fikih. Adapun dasar-dasar kewarisan 

menurut Hukum Islam atau yang disebut juga dengan ashabul morots ada tiga : 

1. Qarabah, yaitu pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. 

Pertalian lurus keatas disebut ushul, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya 

simati, termasuk ibu, bapak, kakek, nenek dan seterusnya. 

2. Semenda, yaitu perkawinan yang sah menurut syariat, menyebabkan adanya 

saling mewarisi antara suami dan istri.  

3. Wala, yang dimaksud wala adalah kerabatan menurut hukum yang timbul 

karena membebaskan budaknya. 

Bangsa Indonesia berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan 

hukum Islam, masyarakat yang beragama Islam sangat dinamis terhadap 

perkembangan hukum Islam, karena sebagian besar masyarakat masih tetap 

berpegang pada hukum kewarisan adat, hukum kewarisan adat mempunyai sistem 

dan asas-asas hukumn yang berbeda-beda.100 Pembagian harta warisan dibeberapa 

daerah tidak menggunakan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam seara 

tekstual, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing dengan cara 

musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.  

 
100 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 2. 
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Perdamaian melalui musyawarah merupakan salah satu jalan untuk 

membagi harta warisan dengan saling rela dan sepakat pada bagian yang telah 

ditentukan secara bersama, dalam ilmu farâ’id disebut tasaluh. Tasaluh dalam 

pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga 

kemaslahatan bersama untuk menjaga keutuhan kerukunan hubungan 

persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tasaluh merupakan pendekatan 

kekeluragaan dengan komunikasi perseuasif dan menyeluruh yang melibatkan 

semua pihak. Metode tasaluh mengakomodir kepentingan bersama dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an maupun hadis.    

2. Rukun, Syarat dan Sebab Kewarisan  

Rukun waris itu ada tiga (3), yaitu : 

a) Al-Muwarrits, Orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal 

dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan 

beberapa sebab. 

b) Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang mewariskan 

meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum, termasuk dalam pengertian 

hidup disini adalah: 

1. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang 

mewariskan meninggal dunia. 

2. Orang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini 

perlu adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia masih hidup.101 

 
101Zakiah Daradjat, Ilmu Fiq (Jakarta: CV. Yulina,1986), h.17 
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c) Adanya hubungan pawarisan antara orang yang mewariskan dan orang yang 

mewarisi, yaitu: 

1) Hubungan nasab: (keturunan dan kekerabatan) baik bertalian garis lurus ke 

atas (ushul al-mayyit), seperti ayah, kakak dan lainnya, atau pertalian lurus 

kebawah (furu’al-mayyit) seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar atau 

menyamping (al-hawasyi) seperti saudara, paman, dan anak turunannya. 

Artinya hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila 

hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan 

pernikahan yang sah, maka tidak termasuk  orang yang mewariskan 

seperti: proses kelahiran melalui bayi tabung, sperma suami dan ovum istri 

dikawinkan pada tabung, kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita 

lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka ia dinasabkan hanya kepada 

wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami istri pemilik sperma dan 

ovum. 

2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi 

suami atau istri dari seorang yang mewariskan, 

3) Hubungan perbudakan (wala), yaitu seseorang berhak mendapatkan 

warisan bagi budak (hamba) yang telah dimerdekakan (dibebaskan), 

pembebasan seseorang budak (hamba) berarti pemberian 

kemerdekaan,sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama 

dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia 

dan ia tidak mempunyai ahliwaris, baik karena hubungan nasab atau 

perkawinan, maka bekas tuan yang memerdekakan berhak menerima 
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warisan padanya. Dan apa bila bekas tuannya yang meninggal dunia, bekas 

budak yang dimerdekakan itu tidak berhak menerima warisan dari bekas 

tuanya. 

4) berdasarkan hubungan agama islam; yaitu apabila seorang meninggal 

dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya diserahkan 

kepada baitul mal (pembendaharaan agama Islam) atau Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) untuk dikelola dan dimafaatkan terhadap umat 

Islam.102 

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu: 

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum. 

2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal 

dunia. 

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-

masing.103 

Berdasarkan syari’at Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada, 

sehingga dapat memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima 

warisan, yaitu: 

f. Penghalang warisan (mawani’ al-Irs) 

Halangan untuk menerima warisan atau disebut mawani ‘al-irs adalah hal-

hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari 

harta peninggalan al-muwaris. Adapun  hal-hal yang dapat menghalangi tersebut 

antara lain : 

 
 102Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung: CV.Pustaka Setia, h. 111.  

103 Beni Ahmad Saebani., Fiqh Mawaris, h. 129-132. 



95 

 

 

1) Asbab Membunuh 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak 

mendapatkan warisan. 

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang 

ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin 

cepat mendapatkan harta warisan. 

Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya 

untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana 

terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya. 

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan.  

ulama Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak 

waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun 

ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang 

direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabila berpendapat 

bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap 

jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, 

atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. 

Menurut ulama Syafi’iyah, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap 

menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu 

dalam pelaksanaan hukum rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian 

para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.104 

2) Perbedaan agama 

 
104 Beni Ahmad Saebani., Fiqh Mawaris, h. 115. 
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Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal 

dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak 

berhak mendapatkan harta warisan. Murtad merupakan penggugur hak mewarisi, 

yakni orang yang telah keluar dari islam. Berdasarkan ijma’ para ulama, murtad 

termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat 

mewarisi orang islam.  

Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan 

pendapat. Jumhur fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah yang sahih 

berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang 

yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang 

murtad tergolong orang yang kafir.105 

3) Perbudakan 

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status 

kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba 

sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk 

menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.  

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya sangat 

menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya 

perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanis) dan rahmat 

yang menjadi ide dasar ajaran islam. Melalui sanksi-sanksi hukum pelaku 

pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu 

 
105 Beni Ahmad Saebani., Fiqh Mawaris, h. 116. 
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alternative hukum. Ini dimaksud agar secepatnya perbudakan dihapuskan dari 

muka bumi.106 

4) Berlainan Negara 

Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila 

diantara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua Negara yang berbeda 

kriterianya seperti apabila dua Negara sama-sama muslim, menurut para ulama, 

tidak menjadi penghalang mewarisi.107 

Dasar hukum yang dijadikan landasan Mayoritas Ulama, antara muwarris  

dan ahli waris yang berbeda Negara yang sama- sama muslim tidak terhalang 

haknya mewarisi. Prinsip tampaknya adalah soal berbeda agama antara ahli waris 

dan muwarris-nya. Meskipun berbeda Negara, jika tidak ada perbedaan agama, 

tidak ada halangan. 

Perspektif hukum Islam terhadap sebab-sebab yang mengakibatkan 

seseorang memperoleh harta warisan ialah : 

a. Perkawinan, tentu saja yang dimaksudkan adalah perkawinan yang benar 

menurut hukum. 

b. Kekerabatan, yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan 

muwarris. Kekerabatan yang seperti ini dinamakan nasabah hakiki. 

Orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan itu tiga 

macam: 

1. Ashhabul furudh. 

2. Ashobah ‘ushubah Nasabiyah. 

 
106 Beni Ahmad Saebani., Fiqh Mawaris, h. 118 
107 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris  (Jakarta: PT.Raja Grafindo,1993), h. 131. 
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3. Dzawul arham.108 

c. Al-wala, kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-‘itqi 

dan wala an-ni’mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan 

budak yang dilakukan seseorang.109 

 Berdasarkan rukun, syarat dan sebab kewarisan. Maka syari’at Islam 

menetapkan tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat 

memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu: 

Al-Muwarrist, Ahli waris atau waris, adanya hubungan, seperti hubungan nasab, 

hubungan pernikahan, hubungan perbudakan (wala) dan hubungan agama. 

Kemudian syarat-syarat dalam mewarisi yaitu meninggalnya seseorang (pewaris), 

baik secara hakiki maupun hukum, Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki 

pada waktu pewaris meninggal dunia, Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, 

termasuk jumlah bagian masing-masing. Adapun halangan untuk menerima 

warisan atau disebut mawani ‘al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya 

hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. 

Didalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang memperoleh 

harta warisan ialah perkawinan, kekerabatan dan wala. 

3. Kewarisan dalam Perspektif Urf 

Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi 

tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkannya 

sesuatu juga disebut Urf.110   Menurut istilah ahli syara‟ tidak ada perbedaan 

 
108Zakiah Daradjat, Ilmu Fiq h. 34. 
109 Beni Ahmad Saebani., Fiqh Mawaris, h. 109. 
110 Abdul Wahhab Khallaf, kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul 

Fiqh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 130. 
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diantara ‘Urf dan adat, maka, Urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling 

mengerti mereka tentang kemutlakan lafal al-walad atas nama anak laki-laki 

bukan anak perempuan. Maka esensi dari al-‘Urf adalah tercipatnya kebaikan 

dalam melaksanakan tradisi yang dipandang oleh metode ushul fiqh yang 

berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash al-Qur‟an dan 

hadits, dalam hal ini Urf  sebagai dasar-dasar fikih Abu Hanifah yang no tujuh 

menjadikannya Urf sama dengan ma’ruf, disebut demikian karena jiwa merasa 

nyaman kepadanya. Sedangkan Imam Malik menjadikan Urf  sebagai dalil yang 

nomor sebelas, sedangkan Imam Syaf‟i menjadikan Urf sebagai dalil yang nomor 

sembilan. Akan tetapi dalil Urf ini tidak digunakan oleh Imam Ahmad Bin 

Hambal. Syarat-syarat diakuinya ‘Urf  menurut para Imam tersebut adalah: 

2) Berlaku umum, baik Urf yang amm ataupun khas.  

 

3) Sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetepkan hukum itu muncul. 

4) Teratur (terus menerus) dan berlaku secara umum.111 

a. Macam-macam al-Urf 

Urf berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan oleh 

Abdul Karim Zaidan, terbagi dalam dua macam yaitu: 

1. al-Urf Amm (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri disuatu masa, contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di 

beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku 

gauli” kepada istri sebagainya ungkapan menjatuhkan talak.  

 
111Musthafa Sa’id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2014), h. 

161. 
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2. al-Urf  khas (kebiasaan tertentu) yaitu adat istiadat yang tidak berlaku 

dan dikenal oleh semua masyarakat, akan tetapi hanya berlaku pada 

masyarakat tertentu, atau daerah tertentu yang telah melakukan 

kesepakatan bersama sebagai dasar untuk dilaksanakan al-urf khas 

(kebiasaan tertentu) dimasyarakat. 

Kemudian dilihat dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua, yaitu: Urf 

lafdzi dan Urf amali: 

a)  Urf lafdzil Qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah 

dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. 

b)  Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa 

atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi 

waktu dan jumlah air yang digunakan, dan sebagainya.112 

Permasalahan masyarakat semakin kompleks menghendak untuk adanya 

penyelesaian dengan tepat. Tidak hanya mengetahui antara benar dan salah, akan 

tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan juga dapat membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum Islam menjadikan al-Qur’an dan hadis 

sebagai rujukan utamanya diminta untuk selalu relevan terhadap perkembangan 

zaman yang semakin kompleks ini. Tidak semua hukum Islam dijelaskan secara 

terperinci oleh Alqur’an dan hadits, sedangkan umat Islam harus menjalankan 

 
112Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 149-150 
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kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam. Untuk menjawab problem 

tersebut.113 

Para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk mendapatkan 

solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada. Inilah yang disebut dengan 

ijtihad, dalam berijtihad, nash-nash yang belum tegas maknanya dipelajari oleh 

ulama, kemudian dijelaskan dan dikeluarkan hukumnya sehingga menjadi lebih 

jelas. Maksud dari dalil yang belum jelas dalam kajian ushul fikih disebut dengan 

nash zhanni. Nash zhanni inilah yang dikaji oleh para ulama agar lebih jelas 

maknanya dan dapat dipahami apa maksud dari ayat tersebut bagi umat. 

Pengeimplementasian ijtihad pada kasus yang tidak tercantum dengan tegas 

maksudnya pada nash atau tidak qath'i baik itu wurud maupun dalalatnya, akan 

selalu ada kaitannya dengan nash tersebut dalam menjabarkan kekuatannya dan 

hanya menjelaskan maksud nash tersebut. Ijtihad terhadap nash juga dapat 

memudahkan kita dalam memahami maksud dari adanya hukum (Maqashid 

Syariah). 

Kehidupan masyarakat ada kebiasaan alias tradisi tertentu (urf) yang 

berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash 

yang mengatur, atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta 

merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. Apabila 

kebiasaan atau tradisi tertentu (urf) yang berlaku tidak memiliki tantangan dengan 

nash, maka boleh menjalani (urf) tersebut karena dinilai mengandung maslahat, 

sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan 

 
113 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Prenada, 2009), h. 323. 
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pada nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat 

menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut, 

sehingga sangat penting untuk mengkaji permasalahan ini yang dapat menjadi 

solusi dari problematika umat yang semakin hari semakin komplek ragamnya. 

Maka tradisi tertentu (urf) yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum 

Islam yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari ijtihad para ulama.114 

Pandangan usul fikih, urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam 

pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dan adat, namun dalam 

pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian urf lebih umum dibandingkan 

dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, 

juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum 

tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.115  

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan urf  tersebut, 

kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam 

suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan urf, tidaklah berarti 

kata adat dan urf itu berbeda, maksudnya meskipun digunakan kata sambung dan 

yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.116 

Urf menurut bahasa berarti mengetahui,kemudian dipakai dalam arti 

sesuatu yg diketahui,dikenal,dianggap baik dan diterima oleh pikiran yg sehat. 

Adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yg sudah lazim dilaksanakan dan 

 
114 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 105. 
115 Kamal Mukhtar, dkk, Ushul Fiqh (Jilid II , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 

146. 
116 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363. 
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berlangsung turun temurun,meskipun ada yg menyamakan dengan adat istiadat 

tetapi ada yg menganggap bahwa urf dengan adat istiadat itu berbeda. 

Urf umum didefiniskan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua 

orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad istisna` yang 

sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha`, 

pemesanan barang-barang kehidupan dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap 

tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan 

pabrik, kapal dan bangunan. 

Urf khusus dapat dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. Urf 

khas banyak macamnya, mengikut terhadap berubah-ubahnya keperluan orang-

orang dan cara untuk memenuhinyapun berbeda-beda. Dapat dilihat pada kasus 

pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, 

sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan 

sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.  

Kalangan para ulama menyatakan tidak ada perbedaan diantara urf khusus dan 'urf 

umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, ‘jika urf khusus dan urf 

umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus bahkan Imam Abu 

Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya 'urf 

secara umum dan'urf juga dapat men-takhsis dalil syar`i, seperti akad istishna, 

akad salam. Maka secara umum, terdapat dua kategori urf, yaitu urf sahih dan urf 

fasid, dengan penjelasan sebagai berikut:  

Pertama: urf sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia 

yang tidak berlawanan dengan dalil syara’ dan tidak menghalalkan yang haram 
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dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang 

melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan 

sebagai mahar.117 Kedua: urf fasid adalah urf yang jelek dan tidak bisa diterima 

karena bertentangan dengan syara’.118 

Perihal tersebut, maka dapat diketahui bahwa urf dapat dijadikan dasar 

pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum, mereka 

menganggap bahwa dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan 

ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara', setiap kebiasaan yang 

menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat. 

Berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih, adat atau urf adalah bagian dari 

pada sumber hukum Islam, dalam kaidah fikih dikatakan:“al-adatu 

muhakamah”.119 

Adat menjadi salah satu sumber hukum Islam yang berasaskan pada 

kebiasaan masyarakat secara berulang-ulang atau istilah disebut urf, sehingga 

dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai bagian dari sumber hukum yang 

diakui jika mewujudkan kemaslahatan, kedamaian dan keadilan terhadap 

masyarakat. 

Syarat-syarat yang menyebabkan hukum adat dapat diterima yaitu : 

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.  

 
117  Sulaeman Abdullah, Sulaiman Sumber Hukum Islam Permasalahan dan 

Fleksibilitinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 163. 
118  Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses 

Problematika Hukum Islam Kontemporer  (Yogyakarta: Teras, 2011),  h. 147. 
119 Mushlih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997), h. 140. 
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b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah 

mendarah daging pada perilaku masyarakat. 

c. Penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalil, baik al-Qur’an 

maupun hadis. 

d. Implikasinya tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan 

akal yang sejahtera.120 

Perspektif Islam dikenal dengan mempunyai manfaat dalam penerapan 

syariat, hal ini sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput 

dari perhatian ulama serta pakar-pakar hukum Islam. 121  Ada lima hal yang 

menjadi manfaat dibentuknya syari’at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, 

menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan (harga diri). Salah satu dari 

lima manfaat tersebut adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup 

manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan 

manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik tentu saja agar 

kemaslahatan ummat tetap terjaga, untuk menjadikan keberadaan hukum Islam 

terasa relevan dalam kehidupan umat, maka diberikan peluang bagi adanya 

perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.122 

Hukum adat beberapa daerah telah diakui dalam peraturan tertulis atau 

undang-undang yang diberlakukan di suatu tempat atau daerah. Elemen 

masyarakat baik yang masih bersifat tradisional maupun telah berkembang lebih 

modern tentu tetap memiliki suatu prinsip yang bersifat tradisional. Prinsip yang 

dipegang teguh akan menjadi adat bagi dirinya serta bagi kelompok yang tinggal 

 
120 Mushlih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,  h. 140-142. 
121 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 205. 
122 Asmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Fiqh  (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 107. 



106 

 

 

bersama dengan dirinya. Adat yang dipegang teguh dalam diri manusia dalam 

suatu kelompok akan menjadi tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan 

masyarakat setempat. Oleh karena itu, hukum adat akan menjadi bagian dari 

kebudayaan pada suatu daerah, jika dilihat pada kenyataan saat ini, masih banyak 

masyarakat desa yang secara kuat memegang teguh adat dalam bermasyarakat. 

Penerapan hukum adat pada masyarakat ini terbilang sangat kuat. Segala 

kepercayaan yang telah ada sejak dulu tetap dipegang teguh dan diwariskan pada 

tiap keturunannya hingga kepercayaan tersebut menjadi suatu hukum. Penerapan 

hukum adat harus dijalankan dengan benar tanpa ada toleransi.. Hukum ini pun 

disosialisasikan secara turun-temurun dengan tujuan agar hukum adat tersebut 

tetap dapat diterapkan. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak bagi kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat. Penerapan hukum adat tentunya dapat 

mempererat solidaritas antara warga yang satu dengan yang lain. Demi 

tercapainya penerapan hukum adat, maka tiap warga akan saling mengingatkan 

satu dengan yang lainnya. Dengan saling mengingatkan satu sama lain, maka rasa 

solidaritas akan terus terpupuk sehingga kesatuan masyarakat dapat terwujud. 

Selain itu, penerapan hukum tradisional yang terus berlangsung di tengah 

masyarakat juga akan memperkuat kebudayaan asli dari suatu daerah. 

Islam menyukai kemudahan dan membenci kesukaran dalam agama, 

semua aturan dalam agama Islam adalah untuk memudahkan manusia. Allah 

menurunkan agama Islam dan dibawa oleh Rasulullah saw. sesuai dengan fitrah 

manusia, sehingga mempunyai aturan yang paling mendasar dan paling baik bagi 

kehidupan. Allah menganugerahkan Islam kepada seluruh umat manusia dengan 
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berbagai kemudahan syariatnya, bahkan Allah menegaskan bahwa dia mencintai 

kemudahan dalam agama. 

Ajaran Islam  adalah ajaran yang paling sempurna, mulai dari urusan 

ibadah dan muamalah sampai pada urusan berbangsa dan bernegara, Islam telah 

memberikan petunjuk di dalamnya. Maka ajaran agama Islam bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan dan menebarkan manfaat kepada manusia, sehingga 

hukum kewarisan adat dalam perspektif urf menjadi salah satu sumber hukum 

yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam untuk   memudahkan masyarakat dalam 

kehidupan yang damai dan berkeadilan. Peroses kebudayaan dan peradaban 

masyarakat dapat diakomodir sebagai episentrum ajaran Islam yang universal 

dalam mewujudkan persatuan dan sebagai dasar kesempurnaan Islam terhadap 

zaman dengan mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan dan berkarifan 

lokal.  
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D. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dalam rangka memberikan gambaran struktur teori 

yang didasarkan pada penalaran logis sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif tentang konsep dan praktik 

pembagian harta warisan pada masyarakat adat yang dikategorikan sebagai 

penelitian lapangan (field research) atau, yaitu: pencarian data secara langsung 

dilapangan atau lokasi penelitian.  

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berpusat di daerah pesisir Kabupaten Maros, yaitu wilayah 

pesisir meliputi empat Kecamatan di Kabupaten Maros: Kecamatan Marusu, 

Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa, waktu 

pelaksanaan terhitung sejak izin penelitian diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten 

Maros melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, nomor: 

165/V/IP/DPMPTSP/2022 dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Bidang 

Penyelenggara Pelayanan Perizinan, nomor: 29524/S.01/PTSP/2022 berdasarkan 

surat permohonan izin penelitian Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, nomor: B-904/Un.06/PPs/TL.00.9/4/2022. 

Spesifikasi lokasi penelitian di wilayah pesisir Kabupaten Maros adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kecamatan Marusu, daerah yang termasuk kategori wilayah pesisir adalah 

Desa Nisombalia yang terdiri dari empat Dusun, yaitu: Dusun Mambue, Dusun 

Kuri Caddi, Dusun Kuri Lompo dan Dusun Tala-tala. 

b. Kecamatan Maros Baru daerah yang termasuk kategori wilayah pesisir adalah 

Desa Borimasunggu yang terdiri dari empat Dusun, yaitu: Dusun 

Borongkalukua, Dusun Salarang, Dusun Sungguminasa dan Dusun 

Tekolabbua. 

c. Kecamatan Lau daerah yang termasuk kategori wilayah pesisir adalah Desa 

Bonto Marannu, terdiri dari tiga Dusun, yaitu: Dusun Marana, Dusun Kalokko 

dan Kokoa. 

d. Kecamatan Bontoa daerah yang termasuk kategori wilayah pesisir adalah: 

1) Desa Bonto Bahari terdiri dari tiga Dusun, yaitu: Dusun Baji Areng, Dusun 

Cambayya dan Dusun Sabanga. 

2) Desa Pajukukang terdiri dari empat Dusun, yaitu: Dusun Parasangan Beru, 

Dusun Panaikang dan Dusun Balosi serta Dusun Polewali sebagai Dusun 

persiapan. 

3) Desa Ampekale yang terdiri dari empat Dusun, yaitu: Dusun Lalang 

Tedong, Dusun Padaria, Dusun Mangarabombang dan Dusun 

Binangasangkara. 

Peneliti memilih lokasi di daerah pesisir Kabupaten Maros dengan 

pertimbangan bahwa: 
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a. Masyarakat pesisir Kabuputen Maros adalah salah satu Daerah yang rawan 

mengalami konflik terhadap konsep dan praktik dalam pembagian harta 

warisan secara internal. 

b. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros, merupakan daerah yang jauh dari 

perkotaan di Kabupaten Maros dan jarang didatangi muballig-muballig secara 

rutin untuk menyampaikan pesan-pesan agama atau ajaran Islam. 

c. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros adalah masyarakat yang panatik terhadap 

pesan-pesan orang tua terdahulu yang menjadi pijakan pembagian harta 

warisan dan menjadi adat pada masyarakat tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan kegiatan atau keseluruahan cara dalam 

suatu penelitian, adapun pendekatan penelitian sebagai berikut:   

1. Pendektan normatif syar’i, yaitu pendekatan yang berdasarkan syariat atau 

hukum Islam sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang 

menjadi bahasan, sehingga kebenaran dapat dibuktikan secara empiris 

melalui kepecayaan ajaran agama Islam berdasarkan sumber-sumber 

hukumnya. 

2. Pendekatan Fenomenologi yang memiliki tiga konsep adakah sebagai 

berikut: 

a) Konsep pertama, merupakan setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul 

yang terdiri dari peristiwa yang melingkupinya, dengan kata lain peristiwa 

tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Fenomenologi juga tampak bukan 

merupakan fakta atau realitas yang sesungguhnya. 
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b) Konsep kedua, merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif, mempunyai 

fokus pada data abstrak dan simbolik bertujuan memahami gejala yang muncul 

seabagai sebuah kesatuan utuh. 

c) Konsep ketiga, masalah itu disebabkan oleh sebuah pandangan dari subjek. 

karena itu, subjek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan 

memahami gejalah yang sama dengan pandangan yang berbeda. Melalui 

wawancara yang mendalam, peneliti berusaha untuk memahami perilaku orang 

melalui pandangannya.1 

3. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan 

memperhatikan dan menganilisis keadaan masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros, khususnya pada pelaksanaan konsep dan praktik kewarisan adat 

yang merupakan obyek penelitian ini. 

C.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian adalah berupa wawancara kepada 

informan, seperti: Calon pewaris, calon ahli waris, ahli waris, tokoh pemuda, 

tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Data primer ini merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa 

melalui perantara.  

 

1 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis dan 

Muda Dipahami, Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), h. 24-25. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku 

sebagai referensi serta nash-nash al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum Islam  

terhadap hukum kewarisan adat serta pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-

kitab fikih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Data tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data tersebut (primer 

dan skunder) yang diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan referensi lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan 

tata cara sebagai berikut:  

1. Observasi, yakni mengamati langsung kelapangan dalam hubungannya 

dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisis dan dikumpulkan. 

Peneliti sebagai participant observer, yakni peneliti dapat langsung melihat, 

merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. 

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran 

objektif atau perilaku kejadian, untuk menjawab permasalahan penelitian, 

membantu mengerti pelaku subjek penelitian, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dengan melakukan umpan 

balik terhadap penelitian tersebut. 
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2. Interview (wawancara): yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan 

penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terstruktur 

dan mendalam, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan 

pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil 

keputusan/kesimpulan. kemudian menggunakan wawancara bebas, karena 

hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara konfrehenship. 

3. Analisis dokumen, yaitu dimaksudkan untuk mencari data-data mengenai 

hal-hal atau konsep berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek 

yang diteliti. Telaah dokumen melengkapi hasil penelitian dari observasi 

dan wawancara. Dokumen yang dimaksud berupa data-data dari pemangku 

adat dan pemerintah daerah Kabupaten Maros. 

E.  Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 

instrument kunci.2 Kedudukan peneliti sebagai instrument dalam penelitian 

kualitatif adalah hal yang utama karena bertindak sekaligus sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil 

penelitian.3 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan, karena data yang 

diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan upaya memperoleh data yang 

 
2 BurhanBungin, Penelitian Kualitati (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 28. 
3Lexy Johannes Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Cet. XV; Bandung: Remaj 

Rosdakarya, 2001), h. 112. 
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empiris mengenai masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan 

seperangkat instrumen dalam bentuk sebagai berikut: 

1) Human instrument merupakan penelitian yang dilakukan langsung oleh 

peneliti. Peneliti sendiri yang bertindak selaku instrument penelitian, 

sehingga akurasi data penelitian ditentukan kemampuan peneliti dalam 

mengumpulkan data. 

2) Pedoman wawancara (interview guide) sebagai perangkat yang dapat 

dipergunakan untuk mengarahkan pembicaraan ke topik penelitian. 

3) Alat rekam peristiwa seperti rekaman handphone dan kamera, serta 

catatan lapangan (field note) untuk menghimpun informasi mengenai 

sistem hukum kewarisan adat samaturu dan merekonstruksi konsep dan 

praktik kewarisan adat samaturu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan 

terhadap para ahli waris.  

4) Alat tulis kantor sebagai alat yang membantu dan mendukung pencatatan 

dalam pengambilan data. 

5) Instrumen observasi: 

a. Check List, merupakan suatu daftar yang berisikan kategori atau faktor-faktor 

yang akan diamati. 

b. Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret 

dan mencatat peristiwa-peristiwa terkait objek penelitian. 

Peneliti melakukan analisis dan rekayasa terhadap penentuan informan 

sebagai keterwakilan dari kelompok masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 
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F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengelohan data yang telah dikumpul dari lapangan diolah dengan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Proses pengelolaan data melalui tiga tahapan, yakni 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.4 Data 

tersebut baik berasal dari hasil wawancara secara mendalam maupun dari hasil 

dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana 

yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut: 

Pertama, melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh 

dilapangan, diantaranya mentranskipkan hasil wawancara kedalam tulisan. 

Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala, sejak awal 

kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian 

melakukan reduksi data yang berkaitan dengan rekonstruksi konsep dan praktik 

pembagian harta warisan adat samaturu masyarakat Kabupaten Maros perspektif 

hukum Islam. Maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.   

Kedua, peneliti melakukan editing atau penyajian data, editing atau 

penyajian data dalam penelitian ini, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini berbentuk 

editing yang dilakukan untuk memudahkan memahami yang terjadi dan 

merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. 

 

4A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif  (Makassar: 

Indobis Media Centre, 2003), h. 337. 
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2. Teknik analisis data 

Pertama, analisis data merupakan penjabaran data yang bertitik tolak dari 

data yang khusus  kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya 

penyusun berusaha memaparkan sistem pembagian harta warisan adat samaturu 

dan merekonstruksi kedalam nilai-nlai hukum Islam untuk mencapai keadilan 

pada masyarakat, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang umum. 

Kedua, analisis data yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum 

menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan 

umum yang ada dalam dalil dijadikan sebagai pedoman untuk hukum kewarisan 

adat samaturu masyarkaat pesisir Kabupaten Maros. 

G.   Pengujian Keabsahan data  

Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, penulis melakukan proses 

penggabungan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif, antara lain: Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan 

member chek.5 Beberapa cara pengujian keabsahan data di atas bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Pengumpulan data triangulasi, sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D  (Cet. XI; 

Bandung: Alfabeta, 2010), h. 368. 
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mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. 

Sugiyono mengungkapkan, jika peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data.6 

Triangulasi terbagi menjadi dua jenis: 

1. Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama atau dari 

satu sumber data. Peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam dan 

melakukan dokumentasi kepada satu sumber secara bersamaan. 

2. Teriangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang 

dengan cek silang). Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara 

berulang-ulang dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai 

permasalahan yang sama dalam waktu dan situasi yang berbeda. Cek silang 

berarti menggali keterangan tentang  keadaan informasi lainnya.  

 

 
6 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 

83. 
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  BAB IV 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP REKONSTRUKSI  

HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT  

PESISIR ADAT KABUPATEN MAROS 

 

A. Gambaran Umum Masyarakat  Kabupaten Maros 

1. Profil Kabupaten Maros 

a. Aspek Tipografi 

Kabupaten Maros secara geografis terletak dibagian barat Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu pada 40.045’ lintang selatan dan 109.020’ hingga 129.012’ 

bujur timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619.12 KM2 atau sekitar 3,54 % dari 

luas wlayah Provinsi Sulawesi Selatan (45.764.53 KM2 ). Adapun batas wilayah 

Kabupaten Maros terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pangkep, sebelah 

Selatan: Kota Makassar, sebelah Timur: Kabupaten Bone, sebelah barat: selat 

Makassar.39 

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur 

Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat 

masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat 

menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan. Keadaan topografi 

wilayah sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. 

Hampir semua kecamatan terdapat daerah dataran dengan luas keseluruhan 70.822 

ha atau 43% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang 

mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang bergunung - gunung 

mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 % dan sisanya sebesar 26,2% merupakan 

 
39Pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Komunikasi dan Informatika, Buku Profil 

Kabupaten Maros 2021,  2021, h. 6-8. 
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wilayah pantai. Klasifikasi bantuan terbagi dalam 4 kelompok besar yaitu batuan 

permukaan, batuan sedimen, batuan gunung api dan batuan terobosan. Jenis air 

permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah dua belas sungai, yaitu 

sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Borongkaluku, Batu Pute, 

Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili. 

Wilayah kabupaten Maros meliputi pantai yang terbentang sepanjang 30 km di 

Selat Makassar. Maros mempunyai curah hujan yang cukup, sehingga kondisi 

pertanian subur. Curah hujan tertinggi dalam satu tahun terjadi di bulan Februari 

(839 MM) dan curah hujan terendah terjadi di bulan Juni dan Agustus. Rata-rata 

suhu udara di Kabupaten Maros berkisar antara 210-240 C, suhu terendah di 

Maros biasanya terjadi di bulan Mei (210 C). Kondisi suhu tersebut di Indonesia 

termasuk rendah, mengingat suhu di kota lain di Indonesia dapat mencapai 300 C, 

terutama kota-kota yang terletak di dekat pantai.40 

b. Aspek Geologi 

Aspek geologi merupakan aspek yang mempunyai kaitan yang erat 

hubungannya dengan potensi sumber daya tanah. Struktur geologi tertentu 

berasosiasi dengan ketersediaan air tanah, minyak bumi dan lain-lain. Selain itu 

struktur geologi selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu 

wilayah misal pengembangan daerah dengan pembangunan jalan, permukiman, 

bendungan, selalu menghindari daerah yang berstruktur sesar, kekar, struktur yang 

miring dengan lapisan yang kedap air dan tidak kedap air. Di Kabupaten Maros 

 
40Pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Komunikasi dan Informatika, Buku Profil 

Kabupaten Maros 2021, 2021, h. 8-9. 
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terdapat beberapa jenis batuan seperti batu pasir, batu bara, lava, breksi, batu 

gamping, batu sedimen.  

Berdasarkan hasil pengambilan data di wilayah pesisir Kabupaten Maros, 

peneliti menemukan fakta bahwa daerah pesisir Kabupaten Maros yang 

bersentuhan langsung dengan laut adalah sebagai berikut:  

1) Kecamatan Bontoa yang meliputi Desa Ampekale, Desa Pajukukang dan 

Desa Bonto Bahari. 

a. Desa Ampekale 

1. Kondisi umum Desa Ampekale 

Desa Ampekale yang terdiri dari empat Dusun, yaitu: Dusun Lalang 

Tedong, Dusun Padaria, Dusun Mangarabombang dan Dusun 

Binangasangkara. 

Desa Ampekale memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta 

daerah administratif Desa Ampekale jika menilik ke Desa lainnya yang 

terdapat di Kecamatan Bontoa adalah menjadi salah satu desa yang memiliki 

wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya 

wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Ampekale maka 

hal itu dirasa akan cukup memabantu dalam meningkatkan potensi yang 

terdapat di Desa Ampekale pada masa ke masa. 41 

Secara geografis Desa Ampekale merupakan salah satu Desa di 

Kecamatan Bontoa yang mempunyai luas wilayah mencapai ± 15.75 KM 

dengan jumlah penduduk Desa Ampekale sebanyak 3.084  Jiwa. Desa 

 
41Pemerintah Desa Ampekale, Data Skunder Profil Desa Ampekale 2019, h.  3. 
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Ampekale merupakan salah satu  desa dari 8 (delapan) Desa yang ada di 

kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Desa Ampekale berada pada ketinggian 

± 20 dpl (longitut 6,70543 ºE dan etitut 106,70543 ºE) dan curah hujan ± 200 

MM, rata-rata suhu udara 28º - 32º celcius. Sesuai tipologi Desa, maka Desa 

Ampekale merupakan Desa/daerah pesisir. Desa Ampekale terletak di bagian 

barat ke selatan diantara seluruh Desa yang ada di Kecamatan Bontoa yang 

apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu 

selama ± 30 menit dari Ibu Kota Kabupaten. 

Data penduduk Desa Ampekale 

 

No Dusun 
Jumlah Penduduk 

L P L+P 

1 Lalang Tedong 603 588 1191 

2 Padaria 358 343 701 

3 Binanga Sangkara 235 204 439 

4 Mangara Bombang 269 290 559 

JUMLAH 1465 1425 2890 

Sumber data: data skunder Desa Ampekale, 27 September 2019 

 

Data tingkat pendidikan Desa Ampekale 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Strata 2    1 

2 D 4 / Strata 1  35 

3 D 3 / Sarjan Muda  27 

4 D 1 / D 2 - 

5 SLTA Sederajat 115 
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Sumber data: data skunder Desa Ampekale, 27 September 2019 

 

1. Adat Istiadat Desa Ampekale 

Desa Ampekale terdiri dari beberapa etnik namun etnik yang dominan 

adalah etnik  Maros. Secara kultural masyarakat  Desa Ampekale memiliki adat 

istiadat yang cukup kental salah satunya adalah  Tudang Sipulung.  Filosofi  ini 

cukup mengakar di masyarakat dan menjadi nilai-nilai mendasar yang 

senantiasa direfleksikan dalam interaksi sosial masyarakat di Desa Ampekale, 

ada juga adat di desa Ampekale yang sangat ekstrim yaitu setiap masyarakat 

atau warga setempat apalagi orang yang datang ke Desa Ampekale diwajibkan 

tidak memakai payung dan kendaraan berkuda karena akan mendapat 

musibah/celaka kalau melanggar adat ini.42 

Kemudian adat istiadat yang telah menjadi turun temurun dari nenek 

moyang adalah warisanna warangparange (harta kewarisan)  dan 

mappabbotting (pernikahan). Kemudian budaya bahasa yang bertahan hingga 

kini masih bertumpu pada adat bugis dan Makassar, begitu pula dalam 

melaksanakan aktifitasnya. Ada perbedaaan penggunaan bahasa di Dusun dalam 

Desa Ampekale, masyarakat di Dusun Lalang Tedong, Binangasangkara, 

Padaria menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari, berbeda dengan 

 
42Pemerintah Desa Ampekale, Data Skunder Profil Desa Ampekale 2019, h. 13. 

6 SLTP Sederajat 200 

7 SD Sederajat 300 

8 Tidak Sekolah    50 
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Dusun Mangara Bombang menggunakan Bahasa Makassar sebagai bahasa 

sehari-hari.43 

b. Desa Pajukukang 

1. Kondisi Umum Desa Pajukukang 

Pada tahun 1964 Wilayah Desa Pajukukang masih menjadi Kecamatan 

Maros Utara dan kepala Desa yang Menjabat saat itu adalah Abdullah Rewa dan 

pada tahun 1964 Desa Pajukukang menjadi Desa persiapan yang dipimpin Abd. 

Rahman Dg. Pasau, tahun 1965 terjadi pemilihan Kepala Desa  dan Abd. 

Rahman Dg. Pasau masih terpilih kembali memimpin Desa Pajukukang tahun 

1972  jabatan sebagai Kepala Desa Pajukukang berakhir. Maka diangkat Muis 

Dg. Tawang menjadi pejabat sementara sebagai Kepala Desa sambil menunggu 

hasil pemilihan Kepala Desa pada Tahun 1980 pemilihan kembali dilaksanakan 

dan S. Syaripuddin dipercayakan oleh rakyat Desa Pajukukang untuk menduduki 

kursi Kepala Desa dan selanjutnya 1981 diadakan pemilihan Kepala Desa 

Pajukukang maka terpilih Mansyur Ahmad pada tahun 1982 dan berakhir di 

tahun 1983.44 

Kemudian di tahun tersebut juga terjadi pesta demokrasi, dan kembali 

diadakan Pemilihan Kepala Desa pajukukang Maka yang terpilih pada saat itu 

A. Dadi Lallo hanya menjabat satu tahun, maka diadakan lagi pemilihan Kepala 

Desa pada tahun 1998 kemudian terpilih PJS Tajuddin menjabat sampai tahun 

2001. selanjutnya pada tahun 2001 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa 

dan pada saat itu Kepala Desa terpilih adalah Muh Sainal, S.Ag. masa jabatan 

 
43Pemerintah Desa Ampekale, Data Skunder Profil Desa Ampekale 2019, h. 7-8. 
44Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h.  1-2. 
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sampai tahun 2006, tahun tersebut kembali pemilihan Kepala Desa Periode 2006 

sampai 2012 dan yang terpilih adalah Abd. Hamid, S.Pi. selanjutnya bulan 

Oktober 2012 kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Pajukukang untuk 

periode 2012-2018 dan yang terpilih adalah Saharuddin sebagai Kepala Desa 

pajukukang untuk Periode 2012 – 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali 

dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Maros termasuk 

Desa Pajukukang dan kembali terpilih Bapak Saharuddin menjadi Kepala Desa 

Pajukukang periode 2019-2025.45 

Desa Pajukukang merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan 

bontoa Kabupaten Maros dengan luas wilayah 5,15 KM. Secara administratif 

Desa Pajukukang berbatasan, yaitu: Sebelah Timur Desa Tunikamaseang/ 

Kelurahan Bontoa, Sebelah Utara Desa Tupabbiring/Desa Ampekale, sebelah 

barat selat Makassar dan sebelah selatan Desa Bonto Bahari.46  

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Pajukukang berprofesi sebagai 

nelayan sekaligus melakukan perantauan diluar daerah Sulawesi selatan, karena 

banyak masyarakat mempunyai rumah tinggal didaerah Kalimantan. 

Wilayah Desa Pajukukang berada pada ketinggian 0 – 10 meter diatas 

permukaan laut dengan bentuk permukaan yang relatif datar. Kondisi topografi 

tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan perekonomian 

masyarakat seperti, perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata bahari, bisnis dan 

sebagai lahan pemukiman sarana prasarana sosial ekonomi laninnya. Kemiringan 

lereng dan garis merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat 

 
45Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 2. 
46Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 9. 
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berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan 

lingkungan alami, untuk kawasan terbangun dengan kondisi topografi 

berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.  

Kemudian aspek pendidikan sampai sekarang menjadi persoalan. 

Pendidikan yang ada di desa masih sangat lemah, baik dibidang infrastruktur 

maupun kesadaran masyarakat Desa yang masih mempertahankan budaya lama, 

sehingga harus diakuai bersama bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 

masyarakat itu sangat tergantung bagaimana tingkat pendidikannya.47 Adapun 

tabel pendidikan secara umum adalah sebagai berikut: 

N0 Pendidikan 
Status  

Jumlah % Ket  
Lk Pr  

1 Tidak Sekolah 914 790  1.704 42  

2 Belum Sekolah 137 159  296 7  

3 PAUD 22 32  54 1  

4 Sekolah Dasar 315 279  594 13  

5 SMP 368 397  765 17  

6 SMA 322 302  624 12  

7 D I 1 4  5 0  

8 D II 0 0  0 0  

9 D III 12 21  33 1  

10 S 1 159 145  304 6  

11 S II 1 1  2 0  

12 S III 0 0  0 0  

Jumlah 2250 2130  4.381 100  

Sumber data: profil Desa Pajukukang, 2021. 

 

 
47Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 15. 
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2. Sarana Prasarana Desa Pajukukang 

Wilayah Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yang 

tempatnya sangat strategis untuk pengembangan sektor perikanan karena 

jaraknya yang sangat dekat selat makassar, tapi ini perlu upaya yang masif dari 

Pemerintah Kabupaten Maros untuk pengembangannya kedepan, kalau sektor ini 

mampu dikembangkan maka nantinya akan menjadi nilai tambah bagi 

pendapatan masyarakat desa khususnya bagi para pelaku nelayan.48 

Sarana Prasarana Desa Pajukukang 

No. Sarana Jumlah Lokasi Ket 

1 Kantor Desa Pajukukag 1 Unit Panaikang   

2 Balai Pertemuan 1 Unit Panaikang  

3 Gedung BPP 1 Unit Panaikang  

4 Gedung Perikanan 2 Unit Panaikang  

5 Gedung Perpustakaan 1 Unit Panaikang  

6 Taman Baca 1 Unit Panaikang  

7 Gedung Posyandu 3 Unit 3 Dusun  

8 Gedung Pustu 1 Unit Panaikang  

9 Gedung Olah Raga 1 Unit Panaikang  

10 Gedung Puskesmas 1 Unit Balosi   

11 Balai Pengelohan ikan 1 Unit Balosi   

12 Gedung Pasar 8 Unit Panaikang  

13 Gedung Futsal 1 Unit Panaikang   

14 Lapangan Takraw 1 Unit Panaikang   

15 Gedung BPD 1 Unit Panaikang   

Sumber data: profil Desa Pajukukang, 2021 

 
48Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 19. 
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Pemerintah Desa saat ini sedang mengupayakan bagaimana usaha mikro 

yang sedang digeluti masyarakat itu bisa berjalan efektif dan lancar, maka dari itu 

pemerintah desa berusaha secara maksimal, sehingga di tahun 2025 BUMDES 

Jaya Pesisir sebagai badan usaha milik desa bisa mengelola dana bergulir sebagai 

modal pinjamanan pada usaha-usaha mikro yang di Desa Pajukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros.49 

3. Rancangan pengembangan Desa Pajukukang 

Sistem ini direncanakan akan dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan 

ekonomi yang terjadi selama ini di desa-desa, karena sangat berbanding terbalik 

dengan kehidupan kota yang lebih sejahtera. Rencana ini akan dikembangkan 

berdasarkan potensi yang dimiliki potensi Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros.50 

a) Sistem pengembangan ketenagakerjaan 

1) Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja 

2) Mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, yang sekaligus 

memperluas kesempatan kerja terutama pada usaha kecil menengah, dan 

koperasi. 

3) Meningkatkan relevansi dan kualitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja. 

4) Pengembangan industri dan memberdayakan institusi pendukung mekanisme 

pasar barang dan jasa 

 
49Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 19. 
50Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 21. 
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5) Mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan non diskriminasi 

di lingkungan kerja dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia 

yang bergerak dibidang perpabrikan, sehingga pemanfaatan kearifan lokal 

Desa bersaing secara profesional. 

1. Pembangunan prasarana dan sarana pembangunan jangka panjang akan 

diarahkan : 

a) Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana 

dan prasrana Desa. 

b) Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan yang tersdia di 

Desa. 

c) Meningkatkan penguatan dan kapasitas pelaku pembangunan. 

d) Menigkatkan rehabilitasi dan perbaikan sarana infrastruktur desa 

2. Pembangunan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam 

jangka panjang diarahkan untuk meliputi : 

a. Mempertahankan dan memperbaiki potensi sumber daya alam dan fungsi 

lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan konservasi, rehabilitasi dan 

peningkatan keragaman jenis dan sumber daya melalui teknologi produksi 

tepat guna dan ramah lingkungan. 

b. Mengelola sumber daya alam dengan prinsip peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan generasi ke generasi melalui pendekatan yang berimbang 

antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dan 

dilaksanakan melalui kemitraan. 

c. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup. 
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d. Mengingtegrasikan prinsip-prinsip ekologi dengan prinsip-prisip efesiensi 

dan produktivitas. 

e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam agar serasi dengan kemampuan 

atau daya dukungnya dengan perkembangan populasi penduduk dan 

kebutuhan sektor industri yang semakin meningkat. Sehingga berdasarkan 

dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, Desa Pajukukang 

melakukan perabaikan SDA untuk meningkatkan potensi industri51 

3. Rancangan pola ruangan kawasan  

a) Rencana pola ruang kawasan budidaya 

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi seumber daya alam, manusia 

dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan kehutanan, 

kawasan perikanan darat, kawasan perikanan kelautan, kawasan pertanian, 

kawasan pemukiman, dan kawasan pariwisata. 

b) Rencana pola ruang kawasan lindung. 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapakan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 

sumber daya buatan dan nilai-nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan 

pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Desa Pajukukang mutlak dan 

diperlukan baik untuk perlindungan pada lingkup ruang wilayah Desa Pajukukang 

maupun untuk perlindungan pada wilayah diluar Desa Pajukukang. Ini 

dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup, seperti manusia, binatang, 

 
51Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 22-23.  



131 

 

 

hewan laut, biota laut serta iklim udara. Dan yang paling penting menghindarkan 

kita dari bencana alam atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kawasan 

lindung adalah kawasan yang fungsinya tidak dibolehkan adanya kegiatan 

manusia, ekonomi dalam kawasan tersebut.52 

c) Rencana pola ruang kawasan perdagangan. 

Kawasan perdagangan Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kawasan perdagangan 

memiliki nilai yang strategis untuk dikembangkan sebagai  ujung tombak 

perekonomian di wilayah pesisir.  Pusat perdagangan Desa Pajukukang berada di 

Depan kantor Desa Pajukukang sehingga akses para nelayan sangat mudah 

menjual hasil tangkapannya, dan lagi pula akses Desa Pajukukang menuju pusat 

pelelangan ikan di Kabupaten Maros hanya berjarak sekitar 15 KM. 

d) Rencana pola ruang pelabuhan perikanan  

Potensi perikanan Desa Pajukukang cukup besar yang dapat di tandai 

sangat luasnya areal perikanan budi daya darat maupun perikanan non budidaya 

(laut). Potensi ini tentunya harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan 

prasarana perikanan seperti jalan produksi perikanan dan pelabuhan ikan dekat 

pasar desa. Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan mampu mendorong 

meningkatnya income pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Desa 

Pajukukang dan sekitarnya. Kawasan pelabuhan ini memiliki nilai yang sangat 

strategis dalam konstalasi pengembangan kawasan pesisir  di Kabupaten Maros, 

 
52 Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 24. 
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tentunya nilai strategis ini harus diuntungkan dalam rencana pengembangan yang 

permanen.53 

c. Desa Bonto Bahari 

1) Kondisi Umum Desa Bonto Bahari 

Desa Bonto Bahari berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula 

sebagai desa swasembada. Desa Bonto Bahari memiliki luas wilayah 15,71 

KM² dan jumlah penduduk sebanyak 1.327 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk sebanyak 84,47 jiwa/km². Pusat pemerintahan desa ini berada di 

Dusun Cambayya. Desa Bonto Bahari dikenal pula sebagai desa nelayan 

karena tidak sedikit penduduknya bekerja sebagai nelayan di perairan Selat 

Makassar mencari ikan. Desa ini memiliki pelabuhan terkenal bernama 

Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari yang menjadi persinggahan kapal-kapal 

nelayan dari berbagai gugus pulau kecil di sekitar perairan Selat Makassar.  

Selain itu terdapat juga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan panjang 

dermaga sekitar 500 M dan luas lokasi pelelangan ikan kurang lebih 1 hektar. 

Desa Bonto Bahari berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagi berikut: 

sebelah utara berbatasan Desa Pajukukang dan Desa Tunikamaseang, sebelah 

selatan berbatasan Desa Marannu Kecamatan Lau, sebelah barat berbatasan 

dengan selat Makassar dan sebelah timur berbatasan dengan Bonto Marannu 

dan kelurahan Bontoa. Wilayah Desa Bonto Bahari termasuk dataran rendah 

yang meliputi tiga dusun dengan ketinggian bervariasi antara 0-10 MDPL.54 

Adapun pemerintahan Dusun administratif Desa Bonto Bahari, yaitu: Dusun 

 
53Pemerintah Desa Pajukukang, Profil Desa Pajukukang 2021, h. 24-25. 
54Pemerintah Desa Bonto Bahari, Profil Desa Bonto Bahari Tahun 2022, h. 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
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Sabang merupakan wilayah pantai sedangkan Dusun Baji Areng dan Dusun 

Cambayya merupakan wilayah bukan pantai. 

Desa Bonto Bahari memiliki luas 15,71 KM² dan penduduk berjumlah 

1.399 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 89,05 jiwa/KM² pada 

tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Desa Bonto Bahari pada 

tahun tersebut adalah 9.323. artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada 

sebanyak 93 penduduk laki-laki.55  

2) Potensi SDM dan Pendidikan 

Berkaitan dengan potensi Sumber Daya Manusia dan potensi 

pendidikan Desa Bonto Bahari, yaitu dapat dilihat gambaran secara umum 

dengan tabel sebagai berikut:56 

Data tingkat pendidikan Desa Bonto Bahari 

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan` 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk 

TK 

        20 orang      27 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ 

play grouf 

    10 orang      23 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

              

- 

   - 

Usia 7-18 tahun yang sedang 

sekolah 

          38 orang    76 orang 

Usia  18 – 56 tahun tidak pernah 

sekolah 

          15 orang    115  orang 

Tamat SD Sederajat 179 Orang 100  Orang 

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat 

SLTP 

        80  Orang        85 Orang 

Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat 

SLTA 

48 orang        18  Orang 

Sedang SLTP 15  orang - orang 

Sedang SLTA 26 orang - orang 

Tamat SMP/sederajat 70  orang 83  Orang 

 
55Pemerintah Desa Bonto Bahari, Profil Desa Bonto Bahari Tahun 2022, h. 7. 
56Pemerintah Desa Bonto Bahari, Profil Desa Bonto Bahari Tahun 2022, h. 8-9. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_jenis_kelamin_manusia
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Tamat SMA/sederajat 155  orang 127  Orang 

Tamat D-1/Sederajat - - 

Tamat D-2/sederajat - 1 Orang 

Tamat D-3/Sederajat - 3  Orang 

Tamat S-1 /sederajat 5  Orang 20   Orang 

Tamat S-2/ sederajat   Orang 1  Orang 

Tamat S-3 /sederajat - - 

Tamat SLB A - - 

Tamat SLB B -  

Tamat SLB C - - 

Jumlah 661 699 

Sumber data: profil Desa Bonto Bahari Tahun 2022 

2) Kecamatan Lau yang meliputi Desa Marannu 

a. Kondisi Umum Desa Marannu 

Desa Marannu  adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Desa Marannu berstatus sebagai Desa 

definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Marannu 

memiliki luas wilayah 2.180 KM² dan jumlah penduduk sebanyak 2.409 jiwa 

dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 11.050 jiwa/KM² pada tahun 

2017. Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Marana. 

Desa Marannu memiliki tiga pemerintahan administratif Dusun, yaitu: 

Dusun Kalokko, Dusun Kokoa dan Dusun Marana. Masyarakat Desa Marannu 

secara tradisi telah beradaptasi dan bergantung pada mata pencaharian sebagai 

nelayan yang banyak menghabiskan diperairan, mereka terkadang tinggal di 

pandariang, tempat beristirahat dan menangkap ikan menggunakan alat 

tradisional.57 

 
57Pemerintah Desa Marannu, Profil dan Daftar Isian Potensi Desa 2021,  h.1-2. 

https://www.wikiwand.com/id/Desa
https://www.wikiwand.com/id/Kecamatan
https://www.wikiwand.com/id/Lau,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten
https://www.wikiwand.com/id/Maros


135 

 

 

Desa Marannu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Bonto Bahari (Kecamatan Bontoa), Selat 

Makassar, dan Desa Bonto Marannu, sebelah Selatan berbatasan Desa 

Borimasunggu, Desa Majannang, dan Desa Mattirotasi (Kecamatan Maros 

Baru), sebelah Barat berbatasan Selat Makassar dan sebelah Timur berbatasan 

Dusun Manrimisi Lompo Desa Mattirotasi Kecamatan Maros Baru, Kelurahan 

Soreang, dan Desa Bonto Marannu. 

b. Adat istiadat 

Masyarakat Desa Marannu secara tradisi telah beradaptasi dan 

bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan yang banyak 

menghabiskan diperairan. Mereka terkadang tinggal di Pandariang, tempat 

beristirahat dan menangkap ikan menggunakan alat tradisional, ada juga 

Tarrusanga, merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat sampai 

sekarang. 

Penduduk Desa Marannu dihuni etnis suku Makassar dengan ciri 

penerapan budaya dan penutur bahasa Makassar dialek lakiung yang masih 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etnis Makassar ini banyak menghuni 

wilayah barat pada wilayah pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Etnis lainnya 

adalah suku Bugis dengan ciri penutur bahasa Bugis dialek Maros yang 

dijumpai pada wilayah timur desa ini.58 

Wilayah Desa tersebut berbatasan dengan Kecamatan Bontoa dan 

sangat dekat dengan jalan poros trans Sulawesi, sehingga dari segi akses 

 
58Pemerintah Desa Marannu, Profil dan Daftar Isian Potensi Desa 2021, h.17.  

https://www.wikiwand.com/id/Bonto_Bahari,_Bontoa,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Bontoa,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Bonto_Marannu,_Lau,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Borimasunggu,_Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Borimasunggu,_Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Majannang,_Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Mattirotasi,_Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Maros_Baru,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Selat_Makassar
https://www.wikiwand.com/id/Soreang,_Lau,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Soreang,_Lau,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Bonto_Marannu,_Lau,_Maros
https://www.wikiwand.com/id/Suku_Makassar
https://www.wikiwand.com/id/Bahasa_Makassar
https://www.wikiwand.com/id/Suku_Bugis
https://www.wikiwand.com/id/Bahasa_Bugis
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mobilisasi hasil tangkap atau dagangan masyarakat dapat dipasarkan dengan 

cepat dipasar induk maros atau didaerah perkotaan Makassar. Penduduk Desa 

Marannu dari aspek adat dipengaruhi oleh mata pecaharian penduduk yang 

mayoritas sebagai nelayan, walaupun kondisi masyarakat sekarang banyak 

yang beralih profesi mejadi pegawai, karyawan atau pekerjaan tambahan 

didaerah perkotaan.  

c. Potensi SDM dan Tingkat Pendidikan 

Potensi Sumber Daya Manusia dan Tingkat pendidikan Desa Marannu 

Kecamatan Lau Kabupaten Maros, dapat dilihat secara umum dengan table 

sebagai berikut.59 

Adapun tabel  tingkat pendidikan Desa Marannu sebagai berikut: 

Tingkatan Pendidikan 
Laki-laki 

(Orang) 

Perempua

n 

(Orang) 

1. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 45 38 

2. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 37 38 

3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah 1 1 

4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 203 158 

5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 27 53 

6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD 19 10 

7. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP 22 19 

8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA 53 37 

9. Tamat SD/sederajat 287 273 

10. Tamat SMP/sederajat 290 275 

11. Tamat SMA/sederajat 207 145 

12. Tamat D-1/sederajat 0 0 

13. Tamat D-2/sederajat 0 2 

14. Tamat D-3/sederajat 3 4 

 
59Pemerintah Desa Marannu, Profil dan Daftar Isian Potensi Desa 2021, h.14 
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15. Tamat S-1/sederajat 14 22 

16. Tamat S-2/sederajat 2 1 

17. Tamat S-3/sederajat 1 0 

18. Tamat SLB A 0 0 

19. Tamat SLB B 0 0 

20. Tamat SLB C 0 0 

Jumlah 931 945 

Jumlah Total 1876 

Sumber data: profil dan Daftar Isian Potensi Desa 2021 

3) Kecamatan Maros Baru yang meliputi Desa Borimasunggu 

a. Kondisi Umum Desa Borimasunggu  

 Sejarah penamaan Desa Borimasunggu tidak terlepas dari sejarah 

penamaan ke empat dusun yang ada di desa tersebut. Adapun ke empat 

dusun  tersebut yaitu Dusun Tekolabbua, Dusun Salarang, Dusun 

Sungguminasi dan Dusun Borongkalukua. 

 Berdasarkan pembentukan keempat Dusun tersebut diatas 

semuanya menggambarkan niat dan tujuan yang baik, yaitu: kampung 

yang penuh dengan kesejahteraan (Borimasunggu), sehingga dari dasar 

tersebut para orang tua terdahulu, sekitar tahun 1993 mereka sepakat  

memberi nama Desa Borimasunggu. Namun tiap-tiap dusun 

menggambarkan ciri dan karakter masing-masing, dari keempat karakter 

ini jika itu dimiliki dan dijalankan dengan baik menjadikan Desa 

Borimasunggu menjadi desa yang mandiri, damai, dan sejahtera.60 

 Nama Desa Borimasunggu terdapat tujuaan dan cita-cita yang sangat 

mulia untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih  baik, namun  titipan 

 
60Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu 2022, h. 121. 
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sejarah ini tentu tidak mudah namun menjadi tantangan dan kewajiban kita 

semua  khususnya warga Desa Borimasunggu. 

 Lokasi Desa Borimasunggu berada di Kecamatan Maros Baru 

Kabupaten  Maros dengan luas wilayah ± 1.072 KM2. Dengan batas-batas 

wilayah desa sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marannu Kec. Lau. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Abbulo Sibatang Kec. Marusu. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Borikamase Kec. Maros Baru 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.61 

  Jarak antara Ibu Kota Desa dengan Ibu kota Kabupaten Maros  sebesar ± 8 

KM lewat darat, dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau 

roda empat dengan waktu kurang dari 30 Menit, Desa Borimasunggu memiliki 

jarak dari ibukota kecamatan Maros Baru ± 6 KM dengan jarak tempuh  15-20  

menit,  Desa Borimasunggu memiliki jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 

± 35 KM dengan jarak tempuh ± 60 menit.  

  Desa Borimasunggu terbagi mejadi empat Dusun dan delapan RT yaitu: 

Dusun Tekolabbua, Dusun Salarang, Dusun Sungguminasa, dan Dusun 

Borongkalukua. Jumlah penduduk Desa Borimasunggu termasuk kurang padat 

jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa, perihal ini dapat dilihat dari hasil 

laporan kependudukan, tercatat jumlah penduduk Desa Borimasunggu, sekitar 481  

KK dengan perbandingan laki-laki 924 jiwa dan perempuan sebanyak 863  jiwa.62 

 
61Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 122. 
62Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 123-125. 
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  Penduduk Desa Borimasunggu merupakan salah satu aset desa dalam 

pelaksanaan pembangunan, hanya saja sumber manusia  masyarakat belum 

memadai karena rendahnya pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola 

pikir masih perlu melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan untuk 

merubah pola pikir masyarakat.63 

b. Aspek Pendidikan 

Tingkat pendidikan warga Desa Borimasunggu berdasarkan sudah banyak 

yang tamatan SMA dan sarjana, sehingga perlu perhatian dari pemerintah ingin 

memajukan pendidikan di daerah ini, kesadaran orang tua mengenai pendidikan 

sangat baik karena orang tua tetap memberikan peluang kepada anak-anak untuk 

tetap bersekolah, namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan sehingga 

masih ada anak di usia pendidikan masih rendah, seperti kurangnya tenaga 

pengajar yang profesional, kurangnya kemampuan keuangan, meskipun Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

sangat dekat dengan masyarakat di Desa Borimasunggu.64 

Desa Borimasunggu mempunyai satu sekolah Taman Kanak-kanak (TK) 

dan Kelompok Bermaian (KB) sehingga keberadaan anak-anak yang usia dini 

sudah ada tempat bermain seperti yang terjadi di Desa atau kelurahan lainnya. 

Terdapat tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) berbagai kekurangan dan keterbatasan, 

baik aspek sarana prasarana maupun tenaga pengajar atau pendidik, tapi proses 

belajar mengajar berjalan sebaik-baiknya, kemudian kesadaran masyarakat untuk 

 
63Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 122. 
64Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 129. 
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menyekolahkan anaknya masih terbatas, fasilitas peraga berupa bahan bacaan 

yang menjadi kendala, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran belajar mengajar 

yang ideal, sehingga sekolah secara umum masih membutuhkan sarana dan 

prasarana penunjang lainnya seperti pengembangan infrastruktur lembaga 

pendidikan disemua tingkatan. 

  Permasalahan pendidikan antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana 

dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya 

angka putus sekolah.65 

c. Infrastruktur Dasar dan Pemukiman 

1)  Infrastruktur Dasar 

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, maka peningkatan akses jalan Desa 

dilakukan oleh pemerintah dengan cor beton, namun  masih ada  yang belum 

dirabat dan masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk 

melakukan perbaikan dan perintisan jalan desa serta pengaspalan. 

Terdapat lima  bangunan mesjid yang dimanfaatkan oleh warga dalam 

menjalankan aktifitas keagamaan terutama dalam melakukan shalat fardu atau 

wajib dan hanya shalat magrib yang banyak masyarakat berjamaah di Masjid, 

sedangkan shalat isya, shubuh, zduhur dan ashar sangat sedikit jamaah,  imam 

Masjid saja yang rutin melaksanakan shalat fardu atau wajib. Kegiatan yang 

lain dilakukan di Masjid yaitu pembinaan anak-anak dalam mengenal baca al-

Quran dan peringatan hari-hari besar Islam dilakukan secara rutin di Masjid 

 
65Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 131. 
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seperti Maulid Nabi Muhammad saw. Isra Mi’raj dan Shalat Idhul Fitri, Idhul 

Adha dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.66 

d. Kondisi Pemukiman  

Letak pemukiman warga berada sepanjang poros jalan desa meskipun 

ada yang terletak pada lorong menuju persawahan tetapi tidak telalu banyak.  

Jarak antara rumah warga saling berdekatan, sehingga sangat memudahkan 

warga untuk saling menyapa meskipun mereka berada di atas rumah masing-

masing.  

e. Perumahan Penduduk 

Rumah-rumah umumya di Kabupaten Maros  yaitu rumah  penduduk 

berbentuk panggung beratap seng, berdinding papan, seng, gamacca yang 

lantainya terdiri dari papan biasa dan bambu, tiang kayu biasa dan kayu bayam 

bagi keluarga yang mampu, artinya model dan bahan bangunan rumah 

menyusuaikan dengan tingkat kesanggupan ekonomi masyarakat.67 

Bentuk rumah yang besar bukanlah sebagai tren, tetapi rumah tersebut 

biasanya berfungsi ganda, selain sebagai tempat tinggal sehari-hari, juga 

digunakan untuk menyimpan hasil bumi, setiap rumah biasanya dihuni oleh satu 

kepala keluarga yang terdiri dari ibu, bapak dan anak. Meskipun demikian 

masih ada juga beberapa kepala keluarga yang menumpang, tetapi itu hanya  

sementara karena belum mampu untuk membangun rumah sendiri. Kondisi 

rumah warga secara umum adalah rumah panggung, tetapi tidak menutup 

 
66Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 31. 
67Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 
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kemungkinan terdapat juga rumah permanen walaupun jumlah yang sedikit, 

karena masyarakat mempunyai selerah yang berbeda dalam membangun rumah 

sebagai tempat tinggal keluarga.68 

f. Keadaan Ekonomi 

Desa Borimasunggu mangandalkan bidang pertanian, perkebunan, dan 

tambak sebagai tulang punggung ekonomi desa, terdiri dari lahan persawahan, 

tanah kering, tanah perkebunan dan tambak dengan komiditi padi dan hasil 

pertanian sebagi komiditi terbesar. Selain hal tersebut juga dilakukan budidaya 

tanaman pangan seperti jagung dan kacang hijau, ikan bandeng dan udang, 

komiditi  ini merupakan komiditi khas yang umumnya potensial dikembangkan. 

Potensi ekonomi Desa yang utama adalah pertanian, meliputi: padi, kacang 

hijau, jagung dan lain sebagainya. 

Potensi Ekonomi desa yang lain adalah peternakan, meliputi beragam 

jenis ternak sebagai proses aktifitas bisnis masyarakat dengan melakukan 

pemeliharaan sapi, ayam kampung atau ayam potong, bebek dan kambing. 

Potensi ekonomi desa sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, yaitu 

nelayan atau pencarian ikan dilaut dan tambak, sehingga mengahasilkan ikan 

laut, ikan bandeng, ikan nila, udang, rumput laut atau sango-sango.69 

Pengelolaan potensi tersebut hanya dilakukan dalam skala terbatas atau 

dalam skala rumah tangga, tidak ada investasi besar dalam pengelolaan sumber 

daya alam tersebut, sehingga produktivitasnya juga terbatas, karena letak yang 

 
68Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 37. 
69Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 
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memiliki sungai, yaitu sungai Maros yang bepotensi menjadi sumber daya alam 

tambahan yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat berupa bahan 

galian pasir dengan memperhatikan aspek analisis dampak lingkungan disekitar 

alam atau sungai. 

Namun demikian banyak ruas jalan desa maupun jalan dusun yang 

mengalami kerusakan, prihal tersebut menjadi tugus pemerintah untuk 

meningkatkan dan memperbaiki akses jalan sebagai salah satu kebutuhan dasar 

masyarakat. Sejauh ini jalan tani semakin menjadi kebutuhan dalam hal 

pengembangan jaringan, guna mempermudah petani mengangkut hasil pertanian 

mereka. Kegiatan pertanian  sangat bergantung pada curah hujan, mengingat 

banyaknya kegiatan, pemerintah desa perlu mendorong warga untuk melakukan 

secara partisipatif.70 

Adapun Pelayanan kesehatan di Desa Borimasunggu cukup memadai dan 

sudah mempunyai tenaga medis yang lebih aktif, sehingga ketika ada orang yang 

tiba-tiba menderita atau sakit pada malam hari, dapat dengan cepat tertangani oleh 

pertolongan pertama pada tenaga medis yang tersedia di desa,  karena penyakit 

yang biasa di derita oleh warga adalah penyakit diare, muntah atau mual dan 

demam berdarah, yang terkena musibah semua harus cepat terlayani secara 

darurat untuk mengantisipasi dampak kerusakan kesehatan yang semakin parah, 

kemudian dibantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis yang bisa 

memudahkan masyarakat dalam melakukan pengobatan baik pusat kesehatan desa 

 
70Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 
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maupun di rumah sakit secara merata tanpa membeda-bedakan derajat dan status 

sosial.71  

Sarana pelayanan kesehatan di Desa Borimasunggu telah tersedia satu unit 

bangunan permanen pusat kesehatan desa dan pelayanan posyandu yang terdapat 

pada keempat dusun, yang tersebar di Desa Borimasunggu, walaupun bangunan 

yang masih sangat sederhana tetapi pelayanan secara rutin dilakukan secara gratis, 

seperti penimbangan bayi, pemberian makanan bergisi, vitamin A, pemberian 

susu bagi balita dan pemeriksaan bagi ibu hamil serta penyuluhan kesehatan 

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sedangkan 

pemanfaatan jasa dukun kampung dan obat-obatan tradisional diakibatkan 

keterbatasan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan secara gratis 

yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar obat-obatan dan 

prasarana kesehatan lainnya, kemudian juga dilatar belakangi oleh pemahaman 

masyarakat bahwa beberapa penyakit yang dialami disebabkan oleh gangguan 

arwah orang yang telah meninggal atau gangguan jin.72  

4) Kecamatan Marusu yang meliputi Desa Nisombalia 

a. Kondisi Umum Desa Nisombalia 

Desa Nisombalia terdiri dari empat dusun, yakni Dusun Mambue, Dusun 

Tala-tala, Dusun Kuri Lompo dan Dusun Kuri Caddi dengan luas Desa 25.43 

 
71Pemerintah Desa Borimasunggu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Profil Desa Borimsunggu, 2022, h. 57. 
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KM2. Jarak dari Ibu kota Kabupaten 21 KM dan jarak dari Ibukota Kecamatan 4 

KM.73 

Keempat dusun tersebut mempunyai kisah-kisah tersendiri sebagai 

berikut: 

1. Dusun Mambue dan Tala-tala, menurut cerita di dusun tersebut ada empat 

situs, seorang bapak yang berasal dari Bone masuk pada perkampungan ini 

dan kemudian menanam sebiji kacang ditengah perbatasan antara Mambue 

dan Tambayangan, beliau bernama Zaenuddin Dg. Situju yang biasa 

dipanggil oleh masyarakat Nisombalia dengan sebutan Iboe. Beliau inilah 

orang yang pertama masuk di kampung Nisombalia, sehingga diberilah 

gelar Karaeng Patanna Pa’rasangang (yang punya kampung). Selang 

beberapa waktu beliau memberikan nama kampung tersebut dengan kata 

“Bue”. Bue berasal dari bahasa bugis yang diartikan dalam bahasa 

indonesia (Kacang). Kata Bue ini diambil karena Iboe inilah yang 

menanam sebiji kacang, seiring berjalannya waktu, kampung tersebut 

sudah dipenuhi penduduk yang berasal dari berbagai daerah, namun 

karena mereka tidak tahu berbahasa bugis sehingga kata Bue ini ditambah 

dengan awalan kata Mam yang merupakan perpaduan dua bahasa dengan 

dialeg bahasa Makassar dan Bugis menjadi Mambue. Singkat cerita, Iboe 

ini pergi ke tengah hutan disebelah Kampung Mambue yang ditumbuhi 

dengan banyak pohon Tala.74  

 
73 Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 1. 
74Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 6. 
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Kemudian beliau duduk diatas tiga batu besar yang sampai saat ini 

batu tersebut masih ada, ditengah perenungannya datang seorang pemuda 

dari mendatangi beliau dan bertanya sedang apa yang dilakukannya, 

diakhir pembicaraan mereka, Iboe memberikan amanah kepada pemuda itu 

bahwa kelak ketika ajal menjemput dan beliau tak bisa lagi menjaga 

daerah tersebut, pemuda ini bisa mampu meneruskan dan menjaga 

daerahnya. Jika pemuda tersebut bisa menjaga daerah selama lima tahun 

berturut-turut tanpa ada kekacauan yang terjadi maka Iboe berjanji akan 

memberi gelar Karaeng Tala-Tala Sija Dg. Gajang dan menguasai daerah 

yang banyak dipenuhi dengan pohon tala tersebut, pada akhirnya, pemuda 

ini berhasil menjaga dan mempertahankan daerah tersebut sampai menjadi 

daerah kekuasaannya sendiri.75  

2. Dusun Kuri Lompo adalah salah satu dusun yang terletak diujung barat 

Desa Nisombalia yang berbatasan langsung dengan selat Makassar, 

menurut sejarah kampung Kuri Lompo adalah tempat berlabuh para 

pedagang yang naik perahu dari beberapa daerah atau pulau kecil yang 

mengunjungi pasar rakyat yang terletak di sebelah barat pekuburan Islam 

sekarang, sebagai bukti sejarah bahwa yang memonopoli penduduk Kuri 

Lompo adalah pedagang yang datang dari tanah Wajo dengan berlayar 

membawa dagangannya kepasar. Pedagang tersebut memonopoli 

perdagangan dipasar, akhirnya dianggap sebagai tokoh dan sebagai 

pemuka agama, maka dominan bahasa penduduk dusun tersebut adalah 

 
75Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 6. 
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bahasa Bugis, namun seiring dengan perkembangan zaman, karena dekat 

dengan Makassar, maka dusun tersebut dalam pemakaian bahasa 

dipengaruhi oleh dialek bahasa Makassar.76  

Sejarah diceritakan atau berbagai sumber yang bisa dipercaya 

bahwa zaman dahulu beberapa rombongan kerajaan Maros dan kerajaan 

Gowa menjemput mahkota (saloko) kerajaan yang ada di kerajaan Maros 

untuk dibawa ke Kerajaan Gowa. Rombongan kerajaan Maros dan Gowa 

saat penjemputan, walaupun ada rasa khawatir yang bercampur 

kegembiraan atau dalam bahasa makassar disebut makkuring-kuring. 

Kegembiraan bercampur haru, kata itu sering terdengar sampai kepelosok 

desa dan menjadi buah bibir dikalangan para pedagang atau yang 

mengunjungi pasar rakyat yang ada dipinggiran laut dan menyepakati 

dusun itu disebut Kuri.77  

3. Dusun Kuri Caddi merupakan salah satu dusun yang terletak disebelah 

barat Desa Nisombalia yang juga berbatasan langsung dengan selat 

Makassar, Dusun Kuri Caddi adalah pecahan dari Dusun Kuri Lompo, 

berdasarkan sejarah pada tahun 1954 datang seorang karaeng dari Butung 

ke Kuri Lompo, dengan alasan perdagangan, perjalanan sejarah 

membuktikan bahwa seringnya datang ke dusun tersebut karaeng yang 

disebut Abu Baedah itu mendapatkan informasi kalau disebelah Dusun 

Kuri Lompo terdapat perkampungan kecil dengan berjejer berbagai rumah 

gubuk yang berdinding bambu atau tedde’ dalam bahasa Makassar, demi 

 
76Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 7. 
77Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia  2022, h. 8. 
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kelancaran usaha mereka, Karaeng Abu Baedah ini setiap hari 

mengunjungi Kuri Caddi dengan menelusuri pematang sawah atau 

pematang empang yang membentang luas.78  

Keseharian Karaeng Abu Baedah, akhirnya mempersunting gadis 

Kuri Caddi yang nantinya dalam perdagangan dapat membantu mereka 

mengurus barang-barangnya sekaligus mendapatkan tempat tinggal 

selamanya, berdasarkan berbagai sumber yang bahwa Karaeng Abu 

Baedah akhirnya mengungsi dari Kuri Lompo ke Kuri Caddi, pada dusun 

tersebut belum banyak rumah, hanya tujuh gubuk yang berdiri berjauhan 

yang terbuat dari bambu atau tedde’ dan beralaskan lantai tanah, sebagai 

pelindung hembusan angin yang bertiup dari laut, dengan alasan tersebut 

Karaeng Abu  Baedah memberi nama Dusun Kuri Caddi dan 

mengumumkan kepada warga alasan pemberian nama tersebut.79  

Perkampungan itu akhirnya masyarakat Kuri Caddi dari tahun ke 

tahun mulai membangun dan menempati rumah yang tidak jauh dari 

pekuburan Islam sekaligus menjadikan tempat perahu berlabuh dengan 

pasir putih yang membentang sepanjang 1 KM menjadikan Dusun Kuri 

Caddi salah satu icon wisata Kabupaten Maros yang masih terlupakan dan 

tidak terawat oleh pemerintah. 

Kampung pajalayya Kuri Caddi dalam keseharian warganya 

mengandalkan sumber mata pencaharian melaut, berbagai macam hasil 

tangkapan laut yang melimpah menjadikan Dusun Kuri Caddi terkenal 

 
78Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 8. 
79Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia,  2022, h. 9. 
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sampai ke Desa-desa tetangga, akhirnya banyak warga desa lain 

berdatangan menangkap ikan dan menempati lahan kosong sekitar 1 KM 

dari pemukiman warga untuk melepaskan lelah saat datang menjala atau 

menjaring ikan (mencari ikan), seiring dengan perjalanan waktu, penduduk 

asli Kuri Caddi sering mendengar informasi kalau ditempat itu banyak 

warga yang sering datang membawa jala atau jaring dalam bahasa 

indonesia sebagai alat tangkap selain puka. 

Akhirnya pajalayya atau orang yang menangkap ikan dengan 

menggunakan jala melekat hingga disebut kampung pajalayya sampai 

sekarang, berdasarkan sejarah keempat dusun tersebut semuanya 

menggambarkan niat dan tujuan yang baik sehingga dari dasar itu orang-

orang tua terdahulu pada sekitar tahun 1969, mereka sepakat memberi 

nama Desa Nisombalia, namun tiap-tiap dusun menggambarkan ciri dan 

karakter masing-masing.80  

Keempat karakter tersebut, jika dimiliki dan dijalankan dengan 

baik  akan menjadikan Desa Nisombalia yang aman, maju dan makmur, 

berdasarkan nama Desa Nisombalia terdapat tujuaan dan cita-cita yang 

sangat mulia untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih baik, akan 

tetapi titipan sejarah tersebut tidak mudah, namun menjadi tantangan dan 

kewajiban kita semua khususnya warga Desa Nisombalia.81 

Desa Nisombalia adalah daerah dataran tinggi, dengan skala 

1:22,500, kondisi alam Desa Nisombalia adalah lahan pertanian dan 

 
80Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 12-14 
81Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 14. 
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tambak dengan sebagian besar tadah hujan, jalan menuju desa ini telah 

diaspal, dengan jarak kurang lebih 4 KM dari Ibu Kota Kecamatan dan 21 

KM dari Ibu Kota Kabupaten, sehingga diperlukan waktu sekitar 30 menit 

dari Ibu Kota Kabupaten Maros untuk mencapainya.82 

Warga Desa Nisombalia sebagian besar hidup bekerja di sektor 

bahari, bertani, tambak, nelayan, usaha ternak sapi, itik dan ayam, semua 

diusahakan secara tradisional di daerah tofograpi yang datar dan laut yang 

menyimpan kekayaan bahari  yang banyak, hanya sedikit diantaranya yang 

bekerja di kantor pemerintah, latar belakang pendidikan masyarakatnya 

masih sangat rendah, sekitar 10% diantaranya yang bergelar sarjana, 

sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah 

pertama.83 

Data penduduk Desa Nisombalia 

 

Dusun 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

Total 

(Jiwa) 

Jumlah

KK 

Jumlah

KK 

Mambue 781 783 1.564 462 83 

Tala-Tala 586 576 1.162 296 78 

Kuri Lompo 562 592 1.154 261 105 

Kuri Caddi 318 343 661 169 60 

Jumlah 2.247 2.294 4.541 1.188 326 

Sumber data: profil Desa Nisombalia 2022 

 
82Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 1-2 
83Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022,  h. 3. 
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b. Adat istiadat Desa Nisombalia 

Adat Istiadat Desa Nisombalia, desa yang diharapkan bisa melestarikan 

adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang dianggap bernilai positif, adapun adat 

istiadat atau kebiasaan turun temurun di Desa Nisombalia adalah sebagai berikut:  

1) Tolak Bala (mohon do’a) acara tolak bala ini adalah proses masyarakat 

berkumpul di rumah Anrong Guru untuk mengadakan ritual keagamaan 

yang disertai dengan zikir dan merupakan suatu tradisi yang harus 

dilakukan dalam setiap tahunnya agar dijauhkan dari mara bahaya, 

mencari dan memohon do’a keselamatan dari Allah swt. pada umumnya 

ibu-ibu membawa kue-kue tradisional seperti kue apang, onde-onde, lapis, 

pisang manis dan kue-kue tradisional lainnya. Semua jenis kue sebagai 

simbol harapan dari masyarakat.  

2) Mabbaja annnangkasi (membersihkan), kegiatan Mabbaja annangkasi 

(membersihkan) dilakukan oleh masyarakat kampung secara gotong 

royong yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk 

membersihkan fasilitas umum seperti saluran irigasi, jalanan kampung, 

lokasi kuburan. Mabbaja annangkasi (membersihkan) rutin dilaksanakan 

setiap tahunnya, dalam acara ini masyarakat secara sukarela menyiapkan 

makanan.84  

3) Mappammula appakaranmula (memulai), kegiatan ini adalah kegiatan 

permulaan turun sawah dan menanam padi dimana pada umumnya 

masyarakat secara bersamaan pada hari itu memulai turun dan mengolah 

 
84 Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia  2022, h. 5-7. 
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tanahnya hingga menanam padi, dan tidak ada yang boleh turun dan 

menanam sebelum hari yang telah disepakati.  

4) Mappasili appasili kandungan dilakukan pada saat usia kandungan sang 

ibu berumur tujuh bulan,85 dilaksanakan sebagai ritual untuk memohon 

keselamatan agar ibu dapat melahirkan bayinya dengan selamat. 

5) Mammanu’-manu’ atau a’jangan (penyelidikan) proses penyelidikan 

keluarga laki-laki tentang status gadis yang akan dipinang, bagi warga 

Desa Nisombalia yang akan mengakhiri masa lajangnya, merupakan saat-

saat yang sangat krusial bagi diri dan keluarga besarnya, sehingga proses 

pernikahan sering kali dianggap sebagai kesempatan yang sakral untuk 

melepaskan sang anak dari keluarganya menuju kehidupan yang nyata, 

dalam proses pernikahan tentunya akan dialaksanakan beberapa ritual dan 

adat istiadat untuk merealisasikan syiar dan kebudayaan.  

6) Massuro assuro (melamar), pihak laki-laki secara resmi melamar sang 

gadis, terkadang menjadi kesempatan untuk membicarakan tentang 

besarnya mahar, uang belanja dan waktu pelaksanaan membawa belanja. 

7) Mappaenre balanca atau appanai balanja (membawa uang belanja), pihak 

laki-laki membawa uang belanja kepada pihak perempuan, sesuai dengan 

kesepakatan pada saat pembicaraan sebelumnya.  

8) Mappasili-appasili, suatu proses yang dilakukan bagi sang calon pengantin 

untuk dilaksanakan acara abbubuki dengan cara mencukur sebagian alis 

 
85Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 7. 
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dan merupakan tanda bahwa untuk menghilangkan sial pada calon 

pengantin tersebut.  

9) Mappaccing a’mata-mata (malam pacar), dilaksanakan pada malam hari 

menjelang pernikahan, dalam kesempatan tersebut keluarga besar calon 

pengantin akan berkumpul untuk mengadakan acara azzkikiri dan 

barazanji, dalam prosesi tersebut dirangkaikan dengan acara mappatemme’ 

atau a’ppatamma (khataman al-Qur’an) dan mangngaru (a’ngaru). 

10) Mangngaru (a’ngaru), suatu bentuk tradisi yang sering dilakukan 

masyarakat pada saat mappacci dan diiringi dengan alunan ganrang 

(gendang) bunting, mempelai laki-laki atau perempuan dengan tujuan 

a’ngaru (ma’ngaru) salah satu keluarga yang akan memperdengarkan 

sumpah tersebut didepan kepala lingkungan (galla) atau yang dituakan dan 

yang duduk didepan tidak sembarangan, karena pada saat mengucapkan 

kata biasanya menggunakan badik, ucapan tersebut diartikan bahwa 

keluarga siap membantu dalam bentuk apapun yang dibahasakan (siri 

napacce).  

11) Mannikkah (a’nikkah) atau menikah, merupakan acara puncak, yakni saat 

pengucapan ijab Kabul sang pengantin keluarga kedua belah pihak. 

12) Makkaddo’ Ca’di adalah suatu tradisi yang dilakukan pada pagi hari di 

rumah pengantin perempuan, kedua mempelai dengan berpakaian 

pengantin kembali diharuskan duduk berdampingan dengan menu sajian 

bahasa makassarnya songkolo dan jukukalotoro.86 

 
86Pemerintah Desa Nisombalia, Profil Desa Nisombalia 2022, h. 8. 
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Daerah tersebut menyatu aktifitas warga dengan laut dan juga 

pemukiman warga yang bersentuhan dengan laut terbuka, sehingga mata 

pencaharian masyarakat adalah sebagian besar sebagai nelayan dan petambak 

yang berada disekitar tepi laut.  

 pesisir Kabupaten Maros terdapat peningkatan luas tambak dari 

7.184,3 hekatar pada tahun 1991 menjadi 9.818,6 hektar pada tahun 2002  

terjadi peningkatan luas tambak seluas 2.634,3 hektar selama 11 tahun atau 

239,5 hektar pertahun. Sebaliknya, terjadi penurunan luas sawah yang ada di 

kawasan pesisir Kabupaten Maros dari 24.518,0 hektar menjadi 23.418,4 

hektar atau terjadi penurunan luas sawah seluas 1.099,6 hekatar, sawah adalah 

penggunaan lahan di kawasan pesisir Kabupaten Maros yang paling banyak 

dikonversi menjadi tambak, sedangkan sisa lahan yang dikonversi menjadi 

tambak dapat berasal dari jenis penggunaan lain seperti mangrove, ladang dan 

belukar, diperkirakan 30% dari luas mangrove di Indonesia mengalami 

kerusakan yang berdampak pada degradasi lingkungan, diakibatkan adanya 

konversi ekosistem mangrove menjadi tambak, setiap unit pertambakan di 

sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Maros terdapat tempat pemukiman, 

sehingga dikhawatirkan karena semakin padatnya penduduk yang hidup di 

kawasan pesisir tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas 

lingkungan perairan tambak yang selanjutnya dapat menurunkan produktivitas 

kualitas hidup masyarakat pesisir Kabupaten Maros.87 

 
87Utojo, dkk, Peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai 

Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan, h. 334. 
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Kabupaten Maros memiliki daratan yang terdiri atas dataran rendah, 

berbukit dan bergunung, Dataran rendah yang membentang mulai dari garis pantai 

barat ke timur berupa tambak, rawa-rawa, tegalan dan persawahan yang memiliki 

ketinggian 0-2 M di atas permukaan laut dengan kelerengan 0%-2%, sedangkan 

daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 100-1.000 M di atas 

permukaan laut, terletak di sebelah timur berupa batu kapur, musim hujan terjadi 

pada bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April 

sampai September, curah hujan di kawasan dataran rendah sampai ke pesisir 

berkisar 2.000-2.500 MM pertahun dengan 132 hari hujan pertahun, karakteristik 

wilayah yang demikian dan ditunjang dengan daya dukung lahan serta iklim yang 

memadai, kawasan pesisir Kabupaten Maros dinilai cukup potensial untuk 

pengembangan menjadi pemasok ikan laut dan kegiatan budidaya tambak. 

c. Aspek adat istiadat Kabupaten Maros 

Adat istiadat masyarakat pesisir Kabupaten Maros terdiri dari beberapa 

etnik namun etnik yang dominan adalah etnik  Maros. Kultural masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros menggunakan istilah  sipakatau, sipakainge, kemudia bahasa 

yang digunakan adalah bahasa Bugis dan Makassar, begitu pula dalam 

melaksanakan aktifitasnya Agama, masyarakat pesisir Kabupaten Maros 100 persen 

beragama Islam, akan tetapi masyarakat pesisir Kabupaten Maros sangat terbatas 

dalam pengembangan kajian keagamaan, akses pendidikan Tinggi dan penyerapan 

tenaga kerja.88 

 
88Utojo, dkk, Peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai 

Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan, h. 300. 
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Masyarakat pesisir Kabupaten Maros mempunyai jarak yang cukup jauh 

dari perkotaan, bahkan ada beberapa dusun atau kampung daerah pesisir yang belum 

memadai dari aspek sarana prasarana, seperti akses jalan yang kurang berstandar, 

signal yang terbatas, listrik atau penerangan belum totalitas dan kekurangan lainnya 

yang menunjang keberlangsungan hidup dan kemajuan masyarakat daerah pesisir. 

Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan ikhtiar yang berkelanjutan 

untuk membanguan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

sehingga kolaborasi oleh semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

program kerja pemerintah Kabupaten Maros, maka dimasa yang akan datang mulai 

dari perkotaan hingga perdesaan, khususnya daerah pesisir Kabupaten dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kejehteraan yang merata. 

B. Konsep Rekonstruksi Pembagian Kewarisan terhadap Adat Samaturu pada 

Masyarakat Pesisir  Kabupaten Maros 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros menganut konsep kewarisan adat samaturu. Jika pewaris 

telah wafat atau lanjut usia, maka para ahli waris bersepakat menggunakan jalur 

kedamaian dengan konsep hukum adat samaturu, berarti sepakat bersama antara ahli 

waris untuk saling merelakan atau mengikhlaskan terhadap bagian harta warisan, 

dengan harapan para ahli waris mendapatkan hak atau bagian harta warisan secara 

adil. Anak keturunan yang tertua menjadi rujukan sebagai pengganti kedudukan 

pewaris dalam mengendalikan dan mengelola harta warisan sebaik-baiknya.89 

 
89Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bonota 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
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Teks samaturu yaro na pigau' masyarakat pesisirna kabupaten Maros. 

Sistem na metode rilaleng mangatoro' mana' iyanaritu : 

1. Teks samaturu iyanaritu mabbereang waramparang untuk nakelola 

yammatang pattarima mana' mullede nennia pattarima mana' pole 

silessureng macoa na angkenna ribage waramparang mana' taseddi 

seddi masing-masing sininna to mattarimae. 

2. Teks samaturu iyanaritu naikhlaskanngi warangparanna tomatowae, 

silong manengi jagai mana’e, ri pimping pattarima ana sureng-sureng 

kamineng macoae. 

3. Waramparang mana' ribage narekko yaro waramparange macakkani 

de'gagana inrengna pada ri pakkatenniang, inreng, nennia para mana'e 

macca maneng kelolai bagianna, waramparang yaro yabbereange pole 

pattarima mana' macoae rilaleng keluargana, tapi bagean 

waramparang pattarima mana' yaro mabiccu empi yarega de'pa na 

macca kelolai, yaro bageanna silessureng macoana na kelolai. 

4. Akkigunanna teks samaturu' nasaba' waramparang yaro biasae riwilaie 

ri pabbere mana'e iyanaritu pada pakkakasa assapareng bale ritasie, 

bola onrong monro, ulaweng, pangempang, iyarega galung, sebagai 

taro-taro nasaba' kampong wiring tasi na kabupaten maros riaccenneri 

pangempang na aggalungeng gangkanna sibawa teks samaturu. Maka 

yaro waramparange amangi na gampang ri kelola.90 

 

Konsep samaturu yang telah dilakukan masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros sebagai sistem dalam mengatur kewarisan adalah sebagai berikut: 

1. Konsep samaturu berarti merelakan hartanya untuk dikelola oleh ahli 

waris, yakni ahli waris dari keturunan saudara tertua dalam keluarga 

sampai dengan dibagikan harta warisan secara individual kepada para ahli 

waris. 

2. Konsep samaturu berarti mengikhlaskan harta peninggalan orang tua, 

dijaga secara bersama-sama yang dikomandoi oleh ahli waris anak 

keturunan tertua. 

3. Harta warisan dibagi ketika harta sudah bersih, artinya tidak ada lagi 

tunggakan berupa gadai, utang dan para ahli waris telah cakap dalam 

mengelola dan menguasai bagian warisannya yang diberikan oleh ahli 

waris tertua dalam keluarga, akan tetapi bagian harta ahli waris yang 

masih kecil atau belum cakap mengelola harta, maka bagiannya 

dikendalikan oleh anak keturunan tertua. 

4. Penggunaan konsep samaturu karena harta yang paling lazim 

ditinggalakan oleh pewaris adalah berupa alat tangkap ikan di laut, rumah 

tempat tinggal, emas dan empang atau sawah sebagai investasi, karena 

 
90Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
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daerah pesisir Kabupaten Maros diapik oleh tambak/empang dan 

persawahan, maka dengan konsep samaturu, kedudukan harta akan lebih 

aman dan fleksibel dalam pengelolaannya.91 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa konsep pembagian 

harta warisan masyarakat pesisir Kabupaten Maros menggunakan sistem saling 

menuruti untuk kesepakatan atau kerelaan dan kesadara para ahli waris, artinya 

para ahli waris diharuskan untuk mengikuti kewenangan anak keturunan tertua, 

karena anak keturnan tertua sebagai pengganti orang tua. Harta warisan akan 

dikelola oleh anak keturunan tertua, jika harta warisan belum saatnya dibagikan 

kepada seluruh ahli waris. Anak keturunan tertua yang menjaga keutuhan dan 

produktifitas harta warisan, kemudian memikirkan agar manfaat atau hasil 

pengeloalaan harta warisan dinikamati oleh ahli waris lainnya, terutama ahli waris 

yang berusia dini dan ahli waris yang belum menikah atau berkeluarga. 

Metode pembagian harta warisan dilakukan ketika harta warisan tersebut 

telah mapaccing atau bersih, artinya harta tersebut tidak mempunyai lagi kaitan 

dengan pihak lain, karena mayoritas pewaris meninggalkan harta yang tidak 

bergerak, harta yang membutuhkan tenaga dan pikiran untuk dikembangkan, akan 

tetapi jika harta warisan tersebut tidak menghasilkan, kemudian para ahli waris 

telah dewasa dan dianggap cakap mengelola bagian harta warisan. Maka anak 

keturunan tertua sebagai pengganti orang tua berkewaijiban membagikan harta 

warisan secara adil kepada seluruh ahli waris sebagai bekal kehidupan 

(individual) masing-masing ahli waris. 

 
91Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
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 Perihal tersebut seperti yang dikuatkan oleh tokoh adat, bapak Abdul 

Majid: 

Hukum mana' ade' samaturu iyanaritu proses lecce’na waramparang 

pole pabbere mana' lokka ko pattarima mana'e mammaneng-maneng na 

tarima nasamaturuki pappasenna tau rioloe, cenning ati, siaga-siaga 

bageanna yarengi pole pabbere mana' macoae sebagai passelle tomatoa. 

Masyarakat pesisir na kabupaten Maros, cara pabbage mana' ade' yaro 

ripakede iyanaritu makkita wija samaturu sibawa pabbere tassallae, yaro 

wijanna anak macoae pimping paselle tomatoanna, yaro bageanna 

pattarima mana'e manuru' pabbere pole anak macoae.92 

 

Hukum kewarisan adat samaturu adalah proses berpindahnya harta dari 

pewaris kepada para ahli waris secara bersama-sama menerima dengan saling 

menuruti pesan orang tua terdahulu untuk bersama bersepakat dan ikhlas 

berapapun bagian harta warisan yang diberikan oleh ahli waris tertua sebagai 

pengganti orang tua dalam kelauarga. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

terhadap sistem kewarisan adat yang dipakai adalah sistem keturunan samaturu 

dengan konsep pembagian individual, keturunan anak tertua yang berkedudukan 

sebagai pengganti orang tua, bagian para ahli waris berdasarkan pemberian dari 

anak keterunan tertua sebagai ahli waris utama.93  

 

Hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

menganut sistem berpindahnya harta warisan kepada para ahli waris, jika pewaris 

telah wafat, secara substansi hukum kewarisan adat samaturu mempunyai 

kesamaan dengan hukum kewarisan lainnya, yaitu sama-sama memberikan hak 

kewarisan kepada para ahli waris, akan tetapi pembagian harta warisan yang 

berbeda dengan hukum kewarisan yang lainnya, karena anak keturunan tertua 

yang mebagikan harta secara mandiri kepada ahli waris yang lain dengan bagian 

berdasarkan pertimbangan anak keturunan tertua, tanpa melakukan musyawarah 

dan komunikasi secara menyeluruh kepada para ahli waris yang berhak menerima 

harta warisan. 

 
92Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
93Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022.  
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Cara samaturu mabbere bagian anak macoae kamineng maega tawana, 

nasaba' siwettu tuona anak macoa na kaminang riolo balingi tamatoanna. 

Cara pabbereta waramparang mana' ripigaui narekko punna na mana' 

lisuni riakhera, biasae waramparang mana'e pada kappala, pangempang, 

galung, bola, doi, nennia lainge, garisi wija dirui pole garisi na yaro 

mana' wija na makkunrai pada-pada runtu bagean waramparang mana' 

pole nawilaie tomatoanna tapi anak macoae yaro kaminang kuasai 

waramparang yaro di welaie.94 

 

Sistem samaturu memberikan bagian anak keturuanan tertua yang lebih 

banyak bagiannya, karena semasa hidupnya anak keturunan tertua yang lebih 

dahulu berperan membantu kedua orang tua. Sistem pembagian harta warisan 

dilakukan ketika pewaris telah wafat, biasanya harta warisan berupa kapal, 

empang/tambak, sawah, rumah, uang dan lain sebagainya, garis keturunan ditarik  

menurut garis bapak dan ibu, yang pada kenyataannya ahli waris keturunan laki-

laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian harta warisan dari 

peninggalan orang tua, akan tetapi peran anak keturunan tertua yang lebih 

dominan terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris.95 

 

Pola pembagian harta warisan pesisir Kabupaten Maros sering 

menimbulkan unsur kecemburuan kepada ahli waris yang lainnya, karena anak 

keturunan tertua yang menajadi pembagi harta warisan secara mutlak dan anak 

keturunan tertua mendapatkan bagian harta warisan yang banyak dan produktif 

dibandingkan dengan ahli waris lainnya, sehingga rekonstruksi pembagian harta 

warisan perlu dilakukan pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros untuk 

mendalami keaslian konsep pembagian kewarisan yang digunakan masyarakat 

dan melakukan pembaharuan atau penyusuaian aturan-aturan kewarisan untuk 

meminimalisir terjadinya konflik antara ahli waris dalam keluarga. 

 Menurut hukum adat samaturu, anak keturunan tertua lebih berperan 

dalam menentukan pembagian dan kebijakan terhadap harta warisan yang 

ditinggalkan orang tua, sehingga anak keturunan lebih bertangggungjawab dengan 

 
94Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
95Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
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para ahli waris yang lainnya sampai dengan harta telah dibagikan kepada para ahli 

waris yang berhak menerimanya. Konsep Hukum adat samatuuru pesisir 

Kabupaten Maros memberikan bagian harta warisan kepada anak keturunan laki-

laki lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan anak keturunan perempuan, 

nasaba ana’ riale urane mallempai na mankunraie majjujungi, maknanya anak 

kandung laki-laki dua beban dipundaknya, sementara perempuan hanya satu 

beban dikepalanya, sehingga wajar jika bagian harta warisan anak laki-laki lebih 

banyak dibandingakan anak perempuan, akan tetapi pelaksanaan pembagian harta 

warisan dimasyarakat sering disamaratakan bagian ahli waris laki-laki dan 

perempuan.96 

Anak keturunan tertua sebagai ahli waris utama mendapatkan beban yang 

sukar sebagai pengganti orang tua dalam keluarga, karena berperan sebagai orang 

tua yang menjamin kelangsungan hidup ahli waris yang lainnya sampai dengan 

harta warisan dibagian secara individual kepada para ahli waris. Maka konsep 

pembaharuan yang dilakukan adalah mengurangi tugas dan tanggungjawab anak 

keturunan tertua yang didaulat sebagai pengganti orag tua, apalagi jika anak 

keturunan tertua seorang perempuan atau selama ini anak keturunan tertua 

merantau diluar daerah yang berpotensi tidak mengetahui secara detail keutuhan 

aset atau harta warisan orang tua, maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah 

antar ahli waris, kemudian beban sebagai ahli waris utama dialihkan kepada ahli 

waris yang lebih cakap dan tidak mutlak anak keturunan saudara tertua, artinya 

penanggungjawab harta secara keseluruhan dapat disepakati secara bersaman dan 

 
96Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022 
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malakukan pemetaan harta warisan yang akan dibagikan sebagai warisan dan 

amanah peninggalan orang tua. 

Seiring yang disampaikan oleh H. Muh. Ilyas selaku toko adat masyarakat 

pesisir kabupaten Maros, yang juga merupakan Kepala Desa Bonto Bahari, 

Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros selama tiga periode, bahwa bagian anak 

keturunan tertua lebih banyak hak harta warisan dibandingkan dengan ahli waris 

yang lainnya, apabila ia anak keturunan tertua berjenis kelamin laki-laki, tapi jika 

ia perempuan sebagai anak keturunan tertua, maka bagiannya lebih banyak 

dengan ahli waris perempuan lainnya dan ahli waris anak keturunan laki-laki tetap 

lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan perempuan.97 

Cara mawija samaturu’ iyanaritu kebiasanna  masyarakat ade’ pesisirna 

kabupaten maros rilaleng napabbageang waramparang mana’ ri sininna 

pattarima mana’e, masing-masing kelolai waramparanna ripancaji taro-

tarona tau riolo. Narekko kempa pattarimamana’ de’ppa na maloppo, 

iyarega anak-anak empi, maka bageang waramparanna de’ppa 

yabbereang, anak macoa na diareng kecuali, riabbereang bageang 

waramparanna narekko malopponi, engkana akkalengna kelolai 

waramparanna.98 

 

Sistem keterunan samaturu adalah kebiasaan masyarakat adat pesisir 

Kabupaten Maros dalam membagikan harta warisan kepada para ahli waris, 

kemudian para ahli waris masing-masing mengelola hartanya  untuk dijadikan 

bekal kehidupan, akan tetapi jika masih ada ahli waris yang belum dewasa atau 

masih anak-anak, maka bagian harta warisan yang belum diberikan hak ahli 

warisnya, akan dikendalikan oleh keturunan anak tertua, diberikan bagian harta 

tersebut, jika ahli waris telah dewasa dan cakap dalam mengelola harta.99 

 

Hukum kewarisan adat smaturu memberikan kemandirian kepada para ahli 

waris untuk mengelola bagian harta warisannya, walaupun sering terjadi masalah 

 
97H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bonota 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 

  98Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
99Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
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internal karena kondisi tertentu, diantaranya ahli waris belum bisa mengelola harta 

bagian harta warisannya, jika masih ada ahli waris yang lain belum menikah, 

terutama dia ahli waris saudara laki-laki, sehingga kondisi tersebut harus disiasati 

oleh pengelola harta warisan untuk memberikan manfaat dan bekal kehidupan 

kepada ahli waris yang telah berkeluarga, maka konsep pembagian dan 

pemanfaatan harta warisan diperuntukkan secara proporsional dan tidak 

merugikan ahli waris yang lainnya. 

Samaturu’ iyanaritu mabbereang sininna ko anak kaminang macoae na 

kendalikangi waramparang na natarima cenning ati bageang 

waramparang yaro diarenge sebagai ketentuanna ade’ rilaleng cara ade’ 

anu pura labe’e riolo romai lettu makokkoe pole ri tomatoatta romai 

angkenna makkokkoe. Cara wija samaturu’ ri angkalingai nasaba’ ri 

pateppe’ sebagai pappasengna tomatoae.100 

 

  Samaturu berarti sepakat bersama-sama menyerahkan sepenuhnya kepada 

anak keturunan tertua sebagai pegendali harta dan menerima dengan ikhlas bagian 

harta yang diberikan sebagai ketentuan adat yang berlaku dalam sistem adat 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros. Sistem keturunan samaturu merupakan 

ketentuan adat yang telah terjadi secara turun temurun dari sepuh/orang tua 

terdahulu dari generasi kegenerasi. Sistem keterunan samaturu ditaati karena 

dianggap sebagai amanah dan wasiat dari orang tua.101 

 

Riangkalinga ko masyarakat pesisirna Kabupaten Maros ade’ sipakatau 

na sipakainge narekko keluarga yaro riwilaie ri tomatoanna ri atoroi ri 

pattarima mana’ kaminang riolo sibawa tematoanna, gangkanna na 

atoro’ yaro sikaikenge ri waramparang mana’ na issengi secara   

massengeng na marilaleng waramparang-waramparang tomatoanna. 

Anak macoae mala tudangeng pasalle tomatoanna gangkanna anak 

macoae mullei na perhatikang silessureng tangke’na terutama 

tanggungjawab ipabbageang waramparang mana’ pannessang 

waramparang mana’ tersalurkan mana’ tersalurka kero sitongeng 

tongenna mullede tanggung jawab i narekko engka saba’ iyarengga 

angkagareng waramparang mana’ rilaleng keluargana.102 

 
100Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
101Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
102Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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Ditaati oleh masyarakat pesisir kabupaten Maros sebagai upaya dalam 

meningkatkan budaya sipakatau dan sipakainge bahwa sebelum keluarga 

ditinggalkan oleh orang tua, sebaiknya diatur terdahulu harta oleh ahli waris 

bersama orang tua, sehingga yang mengatur terutama berkaitan dengan harta 

warisan memahami  secara lengkap dan mendalam harta-harta peninggalan orang 

tua. Anak keturunan tertua berkedudukan sebagai pengganti peran kedua orang 

tua, sehingga anak keturunan tertua harus mampu memperhatikan dan mengurus 

saudara-saudari kandungnya, terutama bertanggungjawab pembagian harta 

warisan dan memastikan harta warisan tersalurkan kepada yang berhak serta 

bertanggung jawab jika terjadi permasalahan atau koflik keluarga yang berkaitan 

dengan harta warisan dalam keluarga.103 

 

Berdasarkan data tersebut, maka berpotensi  menjadi persoalan atau 

konflik jika anak keturunan tertua jarang bersama orang tua semasa hidupnya, 

karena pergi merantau diluar daerah untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan 

pendidikan, sehingga anak keterunan tertua tersebut tidak ikut andil membantu 

orang tua dalam keluarga, maka perlu penyusuaian konsep pembagian harta 

warisan yang mengakomodir prihal yang sifatnya kasuistik. 

Anak kaminang macoae sebagai pattarima mana' pole tamatoanna de'na 

malomo pada napikkirie tawwe apalagi narekko alena makkunrai, nasaba' 

alena mulle matoroi yarengi dengan sideceng-decengna, untu' 

makkigunang keluarga, saba'na narekko de'na mullei pigaui amanat yaro 

ri suroange, narekko gagala’i mangatoro amanah mana' pole 

ritomatoanna, maka pole masyarakat ri pigaue melibatkan tokoh ade', 

tokoh masyarakat na pemerintah setempat.104 

 

Anak keturunan tertua sebagai pewaris orang tuanya tidak segampang dan 

semudah yang orang bayangkan, apalagi dia sebagai perempuan, karena dia harus 

bisa mengatur harta yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan 

keluarga, konsekuensinya apabila tidak bisa melaksanakan amanah sebagai 

pengganti tua, maka dilakukan musyawarah ahli waris yang melibatkan tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.105 

 

 
103Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
104Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
105Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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Rekonstruksi konsep kewarisan adat samaturu merupakan solusi untuk 

mewujudkan pencegahan masalah yang terjadi antara ahli waris, karena jika telah 

terjadi konflik antara keluarga maka menimbulkan gejala yang tidak harmonis dan 

tidak stabil dalam kerukunan keluarga yang berkepanjangan. 

Matane tugasna anak macoae riala tang sebagai panggatoro 

waramparang mana’ na passalle tomatoa, yaro abbiasanna kadang 

tomatoae na bageang waramparang mana’na siwettunna de’pa na mate 

ko ana’-ana’na. Pabbageang waramparang mana’ siwettu de’pa na mate 

sebagai papangaja na taro ri anak macoae na yaro pappangajae ri areng 

na ri palettukang sure’ secara taruki ri toko ade’ nennia pamerentah 

setempat iyanaritu Gullareng sebagai sabbi na yareng alomongeng 

sininna pattarima mana’e. Naisseng siaga yamaneng waramparang 

ritarima. Narekko rilaleng keluargae D’gaga anak tangke’ namu seddi 

elo’e ripancaji mana’ utama, maka yaro manggatoroi waramparang 

iyanaritu puro ana’e, narekko de’togag puro ana’na, maka wija paling 

mareppe’e mulle manggatoroi na kelolai waramparang mana’na nawilai 

tomatoae.106 

 

 Beratnya tugas anak keturunan tertua yang berkedudukan sebagai pengatur 

harta warisan dan pengganti orang tua, maka orang tua sering berinisiatif 

membagikan harta warisan sebelum wafat. Pembagian harta warisan sebelum 

meninggal merupakan wasiat yang dititipkan kepada anak keturunan tertua dan 

juga wasiat tersebut disampaikan dan diberikan secara tertulis kepada tokoh adat 

serta pemerintah setempat, yakni Kepala Dusun sebagai saksi dan memberikan 

kemudahan para ahli waris untuk mengetahui jumlah harta warisan yang diterima, 

kemudian apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak kandung sebagai 

ahli waris utama, maka yang mengendalikan harta adalah anak angkat, tapi jika 

tidak mempunyai anak angkat, maka keluarga yang paling dekat nasabnya 

mengendalikan dan mengelola harta warisan yang ditinggalkan orang tua.107 

 

 Anak keturunan tertua lazimnya mempunyai amanah khusus dari orang tua 

sebagai wasiat, sehingga anak keturunan tertua harus transparan dalam melakukan 

pengaturan, pembagian dan pengelolaan harta warisan, karena pihak eksternal 

menjadi saksi terhadap wasiat yang diberikan orang tua kepada anak keturunan 

 
106Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
107Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
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tertua, separti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala Dusun dan ahli 

waris yang lainnya berhak mengetahui dan memepertanyakan kedudukan harta 

dan wasiat-wasiat orang tua sebagai salah satu landasan pembagian harta warisan. 

Adapun anak angkat mempunyai kedudukan terhadap pembagian harta warisan, 

jika pewaris tidak mempunyai ahli waris anak kandung, akan tetapi kewenangan 

anak angkat terbatasi oleh kerabat atau keluarga pewaris. Perihal tersebut harus 

mempunyai pengaturan khusus dalam keluarga, bahkan dalam proses 

pengangkatan dan kewenangan terhadap harta yang ditinggalkan pewaris harus 

ada wasiat secara tertulis. 

Hukum mana’ masyarakat ade’ pesisirna kabupaten maros yaro mai pura 

labe’e na lettu makokkoe, maittani na siletturen ada-adanna, de napettu 

aluru pappasenna lokka ana’ rimunrie, naisseng mana pemangku ade’e, 

tau malebbie iragana papparenta Desae naisseng riasenge teks hukumna 

bagena mana waraparang samaturu’e dimasyarakat pesisir daerah 

Maros. tapi pole ri aloppongenna ajarange na pengarunna lingkungange 

engkae ri masyarakat pesisirna kabupaten maros. Mullei runtu masala 

iyaregga angkagareng narekko de’ diatoroi cara pabbageang secara 

taruki nennia engka topa pole pemerintah iyarega majelis ulama 

indonesia, sebagai akkitang pakannessana mullede ripahang 

komasyarakat’e ripasiturui anu maradde abbiasanna masyarakat 

lokal’e.108 

 

 Hukum kewarisan masyarakat adat pesisir Kabupaten Maros telah terjadi 

sejak lama secara berkesinambungan dan tidak terputus sanadnya dari generasi 

kegenarasi, para tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa mengetahui 

konsep hukum pembagian kewarisan adat samaturu pada masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros, akan tetapi seiring dengan perkembangan pendidikan dan 

fenomena lingkungan yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros, 

berpotensi mengalami masalah atau konflik jika tidak diatur oleh sistem 

pembagian harta warisan secara tertulis dan harus mempunyai rujukan dari 

pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros, sebagai salah 

satu pedoman yang rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat berdasarkan 

kearifan lokal.109 

 
108Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
109Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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 Hukum kewarisan adat samaturu pesisir Kabupaten Maros harus 

melakukan penguatan kepada para tokoh-tokoh dan pemerintah setempat terkait 

hukum pembagian harta warisan yang lebih banyak berdasar pada anak keturnan 

tertua, setelah peneliti melakukan wawacara secara mendalam dan berulang-ulang 

kepada informan, ternyata konsep hukum pembagian kewarisan adat samaturu 

dikatahui oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan 

pemerintah setempat, walaupun tokoh-tokoh tersebut tidak dapat memediasi 

secara langsung jika terdapat permasalahan kewarisan, karena kewarisan 

merupakan perkara internal atau privat terhadap masing-masing keluarga senasab, 

kecuali dampak konflik kewarisan telah meluas atau diminta oleh pihak ahli waris 

untuk dimediasi. Kajian konsep terdahulu yang autentik oleh para sepuh atau 

orang tua terdahulu dan idealnya melakukan kesinambungan pembinaan terkait 

dengan urgensi konsep pembagian harta kewarisan adat samaturu. Maka 

pemerintah bersama tokoh adat sangat berperan untuk mempasilitasi adanya 

peningkatan kualitas dan pemahaman terhadap masyarakat pesisir sebagai 

program dan pengembangan literasi yang berkearifan lokal, perihal tersebut 

seiring dengan pemerintah Kabupaten Maros bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPRD) Maros telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Literasi 

tahun 2022. 

Pabbageang waramparang mana’ riareng bagi pattarima mana’ 

utamana iyanaritu sininna anak tangke’na na lakkai iyarega bainena 

yaro riwelaiye, pattarima mana’ lainge bagi waramparang mana’ 

narekko manareng dua’ duanna mateni na de’gaga anak tangke’na. 

Masyarakat pesisirna Kabupaten Maros secara umum de’na 

makkepunnai waramparang mana’ maegae, nasaba masyarakat e 

wassalle’ polemi mattasie nattoang na paneng pole ri pangempange 
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de’to na maloang, gangkanna yaro wassele’ hanya genne nakko anre 

esso-essomi. Waramparang mana’ yaro ribage nennia waramparang 

de’nae kedo iyanaritu bola, pangempang, ulaweng, nennia siare’ doi.110 

 

 Pembagian harta warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris utama yaitu 

para anak kandung dan suami atau isteri yang tinggalkan, ahli waris yang lain 

mendapatkan bagian harta warisan ketika pewaris keduanya telah wafat dan tidak 

mempunyai anak kandung. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros mayoritas tidak 

mempunyai harta warisan yang banyak, karena masyarakat hanya mengandalkan 

penghasilan dari nelayan dilaut dan panen empang/tambak yang tidak terlalu luas, 

sehingga penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. 

Harta warisan yang dibagi berupa harta yang tidak bergerak berupa rumah, 

tambak, emas dan sejumlah uang yang terbatas.111 

 

 Berdasarkan hasil pengkajian bahwa masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

dalam pembagian harta warisan, hanya diperuntukkan bagi anak dan suami atau 

isteri yang ditinggalkan, jika ahli waris mempunyai anak, maka keluarga atau ahli 

waris yang lain tidak berhak mendapatkan ahli waris, kecuali ahli waris tidak 

mempunyai anak. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros biasanya meninggalkan 

harta warisan berupa aset atau harta tidak bergerak yang menjadi 

wirausaha/dagang untuk kelangsungan hidup keluarganya, sehingga dalam 

pembagian harta tersebut membutuhkan konsep dan pola musyawarah yang baik 

untuk mewujudkan keadilan, karena ahli waris sering berbeda paham terhadap 

pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan orang tua. 

Generasinna masyarakat pesisir na kabupaten maros/warga tau loloe 

maegakangi sappa akkinanrengeng na ongkoso atuongeng ri saliweng 

daerah, pada karyawang na kuli bangunange ri daerah kotae, na maega 

to warga pesisir lokka sompo risaliweng daerah Maros pada ri Provinsi 

Papua, Kalimantan, Jawa nennia kampong lainge sappa akewassele 

 
110Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
111Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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atuongeng kaminang makessinge na ri sininna ana-ana maega lokka 

merantau runtu’ lingkungang panggajareng kaminang makessinge.112 

 

Genarasi masyarakat pesisir Kabupaten Maros/warga anak muda 

kebanyakan mencari nafkah dan biaya penghidupan diluar daerahnya, seperti 

sebagai karyawan dan kuli bangunan didaerah perkotaan, bahkan banyak warga 

pesisir yang pergi merantau diluar daerah Maros seperti Provinsi Papua, 

Kalimantan, Jawa dan daerah lainnya untuk mencari pengahasilan/kehidupan yang 

lebih baik dan kalangan anak-anak banyak yang merantau untuk mendapatkan 

lingkungan pendidikan yang lebih baik.113 

 

 Perilaku hidup masyarakat pesisir Kabupaten Maros mengalami perubahan 

yang signifikan, terutama berkaitan dengan mencari pekerjaan atau harta. 

Masyarakat lebih cenderung meninggalkan kampung untuk mecari kebutuhan 

pokok, sehingga sangat mempengaruhi sosiologi hukum kewarisan adat. Perihal 

tersebut karena pengaruh pengembangan ekonomi tidak seimbang dengan 

kebutuhan pokok keluarga. Usaha lokal seperti mencari ikan dilaut, usaha 

tambak/empang, persahawan dan usaha lainnya semakin tidak produktif, bahkan 

sering masyarakat mengalami kerugian, maka masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros akan bersaing dan berdaya sanding dengan masyarakat di daerah perkotaan 

dan juga pengembangan perdagangan diluar daerah Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan perihal tersebut, berbeda dengan pembagian harta warisan 

secara umum dalam pandangan Islam seperti sistem individual dan kolektif. Jika 

pewaris wafat,  maka dilakukan pembagian melalui musyawarah yang bagiannya 

merujuk pada salah satu pandangan hukum Islam, misalnya pola dua banding satu 

atau laki-laki lebih banyak bagiannya dari pada ahli waris perempuan.  

 
112H. Babba (69 Tahun), Tokoh Agama masyarakat pesisir Dusun Binangasangkara Desa 

Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancara, 31 Juli 2022.  
113H. Babba (69 Tahun), Tokoh Agama masyarakat pesisir Dusun Binangasangkara Desa 

Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancara, 31 Juli 2022.  
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Sistem adat samaturu dengan mejadikan anak keterunan tertua sebagai ahli 

waris utama yang telah terjadi sejak lama hingga sampai sekarang ini, semakin 

sering mengalami pertikaian atau konflik antara para ahli waris, karena paradigma 

masyarakat yang telah berbeda dengan pemikiran kalangan dewasa yang tidak 

bersentuhan pengaruh lingkungan perkotaan dan perkembangan zaman, sehingga 

sistem yang telah terjadi membutuhkan pembaharuan dan harus ada rujukan untuk 

memudahkan saling memahami dalam keluarga dan seluruh masyarakat setempat 

secara umum, akan tetapi tetap melibatkan para tokoh adat, tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan pihak pemerintah untuk mencegah permasalahan kewarisan 

yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

Berkaitan dengan perihal tersebut disampaikan oleh H. Muh. Ilyas selaku 

tokoh adat pesisir Kabupaten Maros, bahwa pembagian kewarisan adat di daerah 

pesisir sering terjadi konflik antar ahli waris karena penggunaan biaya saat masih 

bersama kedua orang tua, ada yang disekolahkan oleh orang tua dan ada juga ahli 

waris hanya fokus dikampung membantu kelangsungan hidup orang tua, artinya 

pembagian kewarisan dipengaruhi oleh besarnya biaya yang dipakai dari orang 

tua ketika masih usia sekolah dan dipengaruhi oleh golongan ahli waris yang 

paling banyak membantu secara langsung orang tua dalam mencari nafkah, dalam 

hal ini menemani ayahnya kelaut mencari ikan atau ikut andil bersama ayahnya 

mengelola empang atau tambak, sehingga terjadi kecemburuan antar ahli terhadap 

nominal atau jumlah harta yang dibagikan ketika pewaris wafat. Hakikat konsep 

pembagian kewarisan adat samaturu memberikan bagian harta warisan kepada 

anak laki-laki yang lebih dominan dibandingkan perempuan, karena jasanya 
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membantu berkerja saat bersama orang tua, walaupun dalam praktiknya 

perempuan mempunyai bagian harta warisan yang sama, apalagi jika anak 

keturunan tertua yang mengendalikan atau mengelola harta warisan merupakan 

anak keturunan perempuan.114 

Pembagian harta warisan berdasarkan adat samaturu dengan bersama-

sama sepakat untuk berdamai antara ahli waris, sehingga jika terjadi penerapan 

yang tidak sesuai dengan hukum pembagian kewarisan adat, biasanya tidak 

menimbulkan masalah yang besar demi menjaga nama baik keluarga dan adat. 

Pembaharuan konsep kewarisan dilakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu 

melalui penguatan pemahaman dan pendalaman tentang kewarisan kepada 

masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan masyarakat mampu 

mengetahui akar masalah terjadinya konflik atau persoalan antara ahli waris, 

kemudian masyarakat pesisir Kabupaten Maros harus menyadari bahwa 

perubahan dan penyusuain terhadap konsep adat bukan sesuatu yang terlarang, 

demi tercapainya kemaslahatan yang semakin baik terhadap daerah dan 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

Adapun aspek keturunan anak tertua sebagai ahli waris utama sebagai 

sistem adat samaturu mempunyai beberapa kelamahan diantarnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Perempuan yang menajadi anak tertua sedangkan aset warisan didominasi dan 

diketahui oleh laki-laki karena sejak kecil bersama-sama orang tua mengelola 

 
114H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
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harta keluarga dan secara umum dari segi fisik laki-laki lebih kuat 

dibandingkan dengan perempuan. 

2. Bagian anak keturunan tertua cenderung lebih banyak dibandingkan dengan 

ahli waris yang lainnya dan mendapatkan keuntungan menikmati hasil harta 

warisan ketika ada diantara ahli waris yang masih kecil atau belum dewasa, 

sedangkan ahli waris yang lain menghendaki bagian yang sama dintara para 

ahli waris.115 

3. Anak keturunan tertua berpotensi membagi-bagikan harta tanpa melalui 

musyawarah dengan ahli waris yang lainnya, sedangkan harta yang biasa 

ditinggalkan ahli waris adalah berupa aset usaha tambak/empang, rumah, alat 

tangkap dilaut, kapal dan persawahan, akan tetapi biasanya ada diatara ahli 

waris yang menghendaki agar dijual aset tersebut, kemudian dibagi berupa 

uang kepada ahli waris dan juga ada yang berkeinginan agar harta dibagi 

berupa aset tanpa dijual sehingga bisa dilanjutkan secara bersama terhadap 

peninggalan usaha-usaha orang tua.116 

Penggunaan biaya atau harta oleh ahli waris ketika masih bersama orang 

tua untuk kepentingan pendidikan, tidak boleh dihitung untuk mempengaruhi 

bagian harta warisan terhadap hak ahli waris, karena orang tua berkewajiban 

dalam membiayai anak-anaknya secara proporsional, sehingga berpotensi 

menimbulkan permasalahan atau konflik internal  ahli waris jika dihitung biaya 

 
115H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bonota 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
116H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
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pengeluaran ketika masih bersama dengan orang tua dan dijadikan salah satu tolok 

ukur dalam pembagian harta warisan. 

Konsep rekonstruksi pembagian harta warisan harus dilakukan dengan 

melibatkan para pihak yang mempunyai pengaruh terhadap hukum adat 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros. Metode pembagian harta warisan yang 

paling sering dilakukan oleh masyarakat menjadi acuan utama untuk mengkaji 

sejarah dan perkembangan hukum kewarisan adat samaturu yang berlaku pada 

masyarakat tersebut. Konsep rekonstruksi hukum adat samaturu dengan 

melakukan peninjauan teori yang seutuhnya oleh para tokoh adat dan tokoh 

masyarakat yang mempunyai kesinambungan pemahaman terhadap leluhur atau 

orang tua terdahulu secara turun temurun. 

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros sebagai pelaku hukum adat samaturu 

harus memahami seutuhnya konsep pembagian harta warisan, sehingga menyadari 

urgensi perubahan konsep kewarisan adat kearah yang lebih bermaslahat tanpa 

mengganggu kearifan lokal masyarakat tersebut. Masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros harus terbuka dan aktif merespon fenomena yang terjadi dimasyarakat, 

terutama berkaitan dengan hukum adat samaturu yang menjadi kebutuhan pokok 

untuk melakukan pengaturan yang berkaitan dengan kosep hukum kewarisan adat 

samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

Kaloborasi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Majelis Ulama 

Indonesia Kabupaten Maros dan pemerintah setempat untuk mewujudkan 

kesepahaman dan kesepakatan, sehingga berpotensi merekonstruksi konsep 

hukum adat samaturu dengan melakukan peninjauan, penguatan dan pembaharuan 
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berdasarkan kajian fenomena dan sosioligis masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

yang nantinya akan dikuatkan oleh legalitas yang sifatanya mengikat sebagai 

pedoman penyempurnaan hukum kewarisan adat samaturu yang diberlakukan 

terhadap masyarakat. 

Konsep penyusuaian hukum kewarisan adat samaturu yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat pesisir Kabupaten Maros harus melakukan musyawarah untuk 

melakukan kesepakatan bersama terhadap pengelolaan dan pengendalian harta 

warisan.  

b. Memberikan bagian harta warisan yang lebih banyak terhadap ahli waris anak 

laki-laki dibandingkan dengan ahli waris anak perempuan, sekalipun 

perempuan sebagai anak keturunan tertua yang mejadi ahli waris utama. 

Perubahan konsep kewarisan adat samaturu yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Waktu pembagian harta warisan harus segera diberikan kepada para ahli waris 

yang berhak, jika biaya-biaya akibat dari wafatnya pewaris telah dilaksanakan. 

2. Para ahli waris bersepakat bahwa ahli waris utama adalah ahli waris yang 

cakap dan bertanggungjawab terhadap harta warisan sampai dengan pembagian 

harta warisan para ahli waris, artinya ahli waris utama tidak mutlak diberikan 

kepada anak keturunan tertua. 

3. Mewujudkan podoman bersama tentang konsep hukum kewarisan adat 

samaturu secara tertulis yang disepakati oleh para tokoh adat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat.  
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Rekonstruksi konsep pembagian harta warisan adat samaturu merupakan 

bentuk penyusuaian dan perubahan terhadap konsep yang telah ada. Keterwakilan 

masyarakat melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah 

setempat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pemahaman 

tentang hukum kewarisan adat samaturu dan peningkatan spritual masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros melalui tokoh agama, sehingga masyarakat meningkat 

kesadarannya sesama manusia dan senantiasa selalu bersyukur pada Allah Swt. 

Tudang Sipulung menyeluruh terhadap masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros untuk mengesahkan penyusuain dan perubahan secara formal. Tokoh adat 

sebagai pasilitator dengan melibtakan satake holder yang terkait, kemudian 

membangun kesepahaman terhadap maslahat keluarga, masyarakat dan daerah 

tentang penyusuaian dan perubahan konsep hukum kewarisan adat samaturu 

melalui musyawarah serta selalu mengedepankan semangat spritual dan 

pemahaman keagamaan yang meningkatkan kedamaian dalam keluarga. 

C. Praktik Pembagian Harta Kewarisan Adat Samaturu pada Masyarakat 

Pesisir Kabupaten Maros 

Praktik pembagian harta warisan adat samaturu masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros yaitu dengan menjadikan anak keturunan tertua sebagai ahli 

waris utama yang membagikan harta kewarisan kepada ahli waris yang lain. 

Ketentuan jumlah harta warisan yang diterima oleh ahli waris dengan cara 

pengatasnamaan harta warisan kepada ahli waris, akan tetapi jika ahli waris yang 
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telah berkeluarga, maka dia berhak memiliki dan mengelola bagian harta 

warisannya untuk keberlangsungan hidupnya.117 

Persoalan hukum kewarisan merupakan yang penting dibicarakan, 

bahasakan dan memasyarakatkan, karena anggapan masyarakat hampir 

menyamakan pembagian harta  orang tua jika masih hidup dan harta warisan, 

karena pembagian harta warisan boleh sama rata untuk semua calon ahli waris, 

berbeda dengan pembagian harta warisan, laki-laki harus mendapatkan dua (lebih 

banyak) sedangkan perempuan satu (lebih sedikit), karena tanggungjawab atau 

beban laki-laki, apalagi masih bujang, membutuhkan biaya untuk menikah. 

Perempuan satu (lebih sedikit) bagian harta warisannya karena posisi menunggu 

laki-laki untuk dilamar, artinya beban atau tanggujwab kebutuhan hartanya akan 

ditanggung oleh suaminya jika telah menikah.118 

Anak keturunan tertua cenderung memonopoli harta warisan, dia lebih 

banyak mendapatkan harta warisan karena berkaitan dengan adat, sehingga hilang 

berkahnya dalam harta yang dikuasai, bahkan ada masalah pembagian harta dibagi 

lagi seperti harta warisan ketika orang tua wafat/meninggal, padahal perihal 

tersebut tidak bisa dilakukan, karena telah diberikan orang tua sebelum wafat, 

artinya tidak termasuk harta warisan, kecuali orang memahami agama kadang 

merelakan hak bagian hartanya kepada ahli waris lainnya yang dianggap belum 

mapan. Mestinya anak keturunan laki-laki tertua menggantikan peran orang 

 
117Abdul Rahman (37 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bonota Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 7 Juni 2022. 
118Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  

Agama pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022. 
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tuanya, anak keturunan laki-laki tertua mengatur keberlangsungan hidup ibunya, 

adik-adiknya dan mengatur pengeloaan harta warisanya secara baik.119 

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros merupakan daerah yang rawan 

terjadi konflik antara keluarga disebabkan praktik pembagian harta warisan tidak 

mempunyai sistem yang transparan, sehingga anak keturunan tertua berpotensi 

menguasai produktifitas harta warisan, karena diberikan kekuasaan mengelola dan 

membagikan harta warisan, maka idealnya praktik pembagian harta warisan harus 

diketuahui oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh pihak tokoh adat, tokoh 

masyarakat atau pemerintah setempat sebagai saksi dan penguatan keabsahan 

terhadap harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Para 

ahli waris mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta warisan dan tidak ada 

sistem monopoli dalam praktik kewarisan jika mempunyai rujukan adat yang 

diakui oleh seluruh ahli waris, bahkan mendapatkan penguatan dan pengakuan 

oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. 

Hukum adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros menganut 

sistem individual, masing-masing ahli waris mengelola hartanya secara terpisah, 

keturunan anak tertua menajdi ahli waris utama dan saudara-saudara yang 

lainnya.120 Adapun ahli waris yang berhak menerima harta warisan.  

1. Anak keterunan tertua 

2. Anak laki-laki dan anak perempuan 

3. Isteri atau suami yang ditinggalkan 

 
119Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  

Agama pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022. 
120Abdul Rahman (37 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 7 Juni 2022 
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Apabila ketiga ahli waris ditinggalkan oleh pewaris, maka keluarga yang 

lain tidak mendapatkan bagian harta warisan.121 Penentuan ahli waris dan praktik 

pembagian harta warisan bertentangan dengan praktik kewarisan yang telah 

ditentukan oleh Allah dalam al-Qur’an, akan tetapi prihal tersebut tidak 

menghalangi praktik yang ditarapkan oleh masyarakat adat pesisir Kabupaten 

Maros, jika dilakukan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan 

berdasarkan hukum kewarisan adat samaturu serta menuai kemaslahatan dan 

kedamaian terhadap para keluarga ahli waris.  

Sistem pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros dilakukan dengan beberapa aspek praktik sebagai berikut: 

a) Harta dibagikan dalam bentuk pengatas namaan sebelum pewaris wafat, orang 

tua sebagai ahli waris memberikan surat tertulis kepada anak keturunan tertua 

dan juga pemerintah setempat sebagai wasiat yanga harus dilaksanakan stelah 

ahli waris wafat. Contoh jika pewaris mempunyai satu rumah tempat tinggal 

bersama keluarga dan  empat petak tambak atau empang dengan mempunyai 

seorang isteri, seorang anak laki-laki tertua dan dua orang anak perempuan, 

maka isteri mendapat bagian berupa rumah sebagai tempat tinggal bersama 

dan setengah petak tambak atau empang, anak laki-laki tertua mendapatkan 

satu setengah petak empang atau tambak, anak perempuan masing-masing 

mendapatkan satu petak tambak atau empang, artinya orang tua menjadikan 

wasiat seabagai alternatif warisan dengan membuat surat wasiat secara 

tertulias tentang bagian harta terhaap ahli warisnya ketika ia wafat, sehingga 

 
121H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
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menjadi data dan dasar ahli waris membagikan harta warisan yang disaksikan 

oleh pemerintah setempat.122 

b) Harta warisan dibagi ketika antara ibu atau bapak sebgai pewaris meninggal, 

artinya harta warisan akan dibagikan kepada para ahli waris jika salah seorang 

orang tua wafat. 

c) Harta warisan dibagi ketika kedua orang tua wafat, menjadikan syarat 

pembagian harta disaat ibu dan bapaknya wafat, artinya harta dianggap bersih 

dan tidak ada hubungannya terhadap pewaris, sehingga memudahkan ahli 

waris dalam membagikan harta warisan terutama beban anak sebagai ahli 

waris untuk menjamin biaya kehidupan isteri atau suami yang ditinggalkan 

dan memudahkan menentukan terhadap ahli waris yang berhak memiliki 

rumah sebagi tempat tinggal bersama.123 

Implementasi wujud harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris, 

biasanya masyarakat pesisir Kabupaten Maros membagi harta dengan dua metode 

sebagi berikut: 

1) Harta warisan dibagikan secara utuh kepada ahli waris, misalnya jika 

empang atau tambak, rumah dan kapal tangkap yang ditinggalkan oleh 

pewaris, maka para ahli waris menerima harta warisan dalam bentuk 

tambak, kapal tangkap, rumah atau emas simpanan, biasanya praktik 

ini dilakukan jika jumlah harta yang ditinggalkan cukup besar dan 

 
122Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
123Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Kepala Dusun Kuri Lompo 

Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 31 Agustus 2022. 
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berpenghasilan terhadap keberlangsungan hidup jika dikelola dengan 

baik.124 

2) Harta warisan yang berbentuk aset dihitung harga dalam bentuk uang 

atau harta warisan dijual, kemudian hasil penjualan berupa uang yang 

dibagikan keapada ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak mau harta 

warisan berupa uang, maka dia berhak mendapatkan dalam bentuk 

barang, sesuai dengan harga uang yang menjadi bagiannya. Biasanya 

harta warisan yang dijual kemudian dibagikan kepada ahli waris dalam 

bentuk uang yaitu harta warisan yang nilainya tidak terlalu banyak dan 

tidak produktif, sehingga ketika dikelola sendiri oleh ahli waris tidak 

memberikan pengahasilan yang cukup untuk ahli waris dan 

keluarganya, apalagi setiap bagian ahli waris semakin sedikit karen 

telah dibagi kepada ahli waris yang lainnya.125 

Adapun contoh kasus praktik pembagian harta warisan di Daerah pesisir 

Kabupaten Maros adalah sebagai berikut: Pertama, HA meninggal dunia pada 

tahun 2001 dan isterinya HT meninggal tahun 2009, meninggalkan ahli waris 3 

orang anak yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pewaris 

meninggalkan harta tidak bergerak berupa empang 7 hektar, sawah 4 hektar dan 1 

unit rumah beserta isinya, ketiga ahli waris tersebut anak keturunan tertua adalah 

seorang perempuan, pada tahun 2021 terjadi peninjauan pengelolaan harta warisan 

 
124Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 Mei 2022. 
125Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 Mei 2022. 
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yang dikendalikan oleh ahli waris perempuan sebagai anak keturunan tertua yang 

menjadi ahli waris utama dan sebagai pengganti kedudukan orang tua. 

Setelah para ahli waris berkeluarga, pada tahun 2017 HL selaku ahli waris 

utama membagikan harta warisan kepada ahli waris yang lain, HL sebagai anak 

keturunan tertua mendapatkan bagian harta warisan berupa empang 3 hektar, 

sawah 2 hektar dan sebuah rumah beserta seluruh isinya. MH selaku anak laki-laki 

sebagai anak kedua mendapatkan harta warisan berupa empang 2 hektar dan 

sawah 1 hektar, kemudian M selaku anak keturunan ketiga yang merupakan 

perempuan sama bagiannnya dengan anak keturunan kedua (laki-laki).126 

Tahun 2021 ahli waris anak kedua (MH) seorang laki-laki dan ahli waris 

ketiga (M) seorang perempuan menanyakan bagian harta warisan, karena 

menganggap bahwa bagian harta warisan sangat jauh perbedaanya dengan anak 

keturunan tertua, apalagi rumah beserta isinya dikuasai oleh anak keturanan 

tertua. Berdasarkan hukum kewarisan adat bahwa rumah tempat tinggal adalah 

harta warisan milik anak keturunan yang bungsu. Setelah anak keturunan  kedua 

dan ketiga menanyakan kepada ahli waris utama selaku anak keturunan tertua. 

Tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga merupakan bagian dari keluarga para 

ahli waris, melakukan mediasi individual yang memberikan bagian harta warisan 

yang seimbang atau sama rata diantara ahli waris dengan catatan khusus bahwa 

anak keturunan tertua tetap mendapatkan empang dan sawah yang produktif. 

Adapun rumah beserta isinya diberikan kepada anak keturunan tertua dengan 

syarat anak keturunan yang bungsu dibangunkan rumah baru yang layak dihuni. 

 
126Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 September 2022. 
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 Contoh kasus yang lain, Sulaemana meninggal dunia tahun 2000 dan 

isterinya Hj. Badariah meninggal tahun 2004, meninggalkan ahli waris 8 orang 

anak yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. H. Sulaeman dan 

Hj. Badariah meninggalkan harta warisan yang terdiri dari: Harta tidak bergerak 

berupa empang dan sawah dengan total luas 21 hektar, rumah satu unit dan harta 

tidak bergerak berupa seluruh isi prabot rumah tersebut.  

Amir selaku anak keturunan tertua membagikan harta warisan sebagai 

berikut, Amir anak keturunan tertua hanya mendapatkan empang 3 hektar, Hj. Siti 

Aminah mendapatkan empang 2,5 hektar, Ismail Sulaemana 4 hektar, Usman 

Sulaemana 4 hektar, Hj. Raodah sawah 2,5 hektar, Umar Sulaemana tidak 

mendaptkan harta warisan karena menentang keinginan orang tua semasa 

hidupnya, Siti Aisya sawah 2,5 hektar dan Hajrah sawah 2,5 hektar dan rumah 

diberikan kepada anak yang bungsu beserta isi dan perabotnya.127 

Contoh perkara pembagian harta warisan tersebut memberikan penguatan 

pemahaman bahwa anak keturunan tertua mempunyai kewanangan untuk 

membagikan harta warisan tanpa melakukan musyawarah keluarga secara 

komprehensip, karena harta yang dibagikan oleh anak keturunan tertua merupakan 

wasiat atau pappaseng orang tua yang harus ditaati oleh seluruh ahli waris. 

Sehingga contoh kasus tersebut memberikan informasi bahwa sekalipun anak 

keturunan tertua lebih kecil bagiannya dibandingkan dengan ahli waris saudara 

kandung laki-laki yang lain, bahkan ada salah satu ahli waris laki-laki yang sama 

sekali tidak mendapatkan bagian harta warisan. Akan tetapi tidak terjadi konflik 

 
127Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 September 2022. 
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atau permasalahan yang berkepanjangan karena menjunjung tinggi nalai-nilai adat 

dan nama baik keluarga. 

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros menganut sistem pembagian harta 

warisan dengan penguasaan harta secara individual, harta dibagikan kepada 

masing-masing ahli waris yang berhak, semua harta warisan dicatat oleh anak 

keturunan tertua, kemudian dibagikan kepada para ahli waris, jika dinggap harta 

warisan memenuhi ketentuan untuk dibagikan secara proporsional. Anak 

keturunan tertua sebagai ahli waris utama, bertanggungjawab terhadap 

kelangsungan hidup bapak atau ibu yang ditinggalkan, apalagi telah berstatus 

lanjut usia yang tidak produktif dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya.  

Perihal tersebut berbeda dalam praktik pembagian harta warisan dalam al-

Qur’an secara ashabul furudh adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti 

dan terperinci terhadap hukum Islam, akan tetapi praktik hukum kewarisan 

bersifat dinamis dan proporsional terhadap para ahli waris, karena al-Qur’an telah 

meberikan ketentuan atau standaritas keberhakan harta warisan kepada para ahli 

waris, akan tetapi manusia atau ahli waris berkewajiban mengatur jumlah bagian 

perkara harta warisan untuk mewujudkan kedamaian, kemaslahatan kehidupan 

keluarga dan ketenteraman kehidupan sosial dengan kesepakatan ahli waris dalam 

forum musyawarah. 

Tokoh agama pada wilayah pesisir sangat peduli terhadap banyaknya 

terjadi konflik atau permasalahan kewarisan di daerah pesisir Kabupaten Maros, 

sehingga perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang praktik hukum 

kewarisan, dukungan penguatan dan pembinaan kegiatan dari pemerintah sangat 
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berpengruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat dengan kekuatan anggaran 

dan programnya yang sampai di Desa-desa. Hukum Islam secara spesifik dalam 

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara rinci dan fleksibel tentang konsep 

pembagian harta warisan, sehingga hukum Islam menjadi rujukan terhadap 

pengaturan dan penyusuain sebagai bentuk rekonstruksi hukum kewarisan adat 

samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros.  

Demikian pula yang disampaikan oleh tokoh adat pesisir Kabupaten Maros 

bahwa memang mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten Maros menggunakan 

praktik pembagian harta dengan kategori samaturu, artinya harta yang akan 

dibagikan dan kapan waktu pembagian harta warisan bersifat dinamis, sesuai 

dengan arahan atau ketentuan anak keturunan tertua dalam ahli waris tersebut. 

Adapun peran dan kewenangan pemangku adat adalah sebagai pengingat kepada 

ahli waris jika terjadi permasalahan atau konflik antar ahli waris, sehingga 

perseteruan dalam keluarga ahli waris dapat diatasi dan diselesaikan dengan 

bijaksana.128  

Senada yang disampaiakan oleh Abdul Asis calon ahli waris dan Mantan 

Kepala Dusun Borongkalukua Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, 

Kabupaten Maros, bahwa permasalahan terjadi terletak pada: 

1. Nominal bagian harta yang diberikan kepada para ahli waris melalui 

anak keturunan tertua, sering terjadi permasalahan, karena ahli waris 

menginginkan jumlah bagian harta warisan yang sama seperti ahli 

 
128H. Muh. Ilyas (55 Tahun), Kepala Desa/Tokoh Adat Bonto Bahari Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 30 Mei 2022. 
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waris keturunan anak tertua, dengan alasan bahwa ia juga berjasa 

membantu orang tua bekerja semasa hidupnya.129 

2. Waktu pembagian harta warisan, ketika orang tua wafat atau 

meninggal, maka harta warisan tidak langsung dibagi atau diberikan 

sepenuhnya kepada para ahli waris dengan berbagai pertimbangan 

adalah sebagai berikut: 

a) Masih ada ahli waris yang berusia anak-anak  

Harta warisan adil waktu pembagiannya, jika ahli waris yang lain telah 

remaja atau dewasa, sehingga semua ahli waris dianggap cakap mengelola bagian 

harta warisannya.   

b) Masih ada saudara yang belum menikah 

Hukum kewarisan adat samaturu memperhatikan ahli waris yang belum 

menikah, karena ketika ahli waris yang menikah, apalagi  jika ahli waris laki-laki 

membutuhkan biaya pernikahan yang banyak, biaya pernikahan harus diambilkan 

dari harta warisan orang tuanya. 

c) Harta warisan atau aset peninggalan orang tau masih tergadai atau paje 

dan yakkatenni.130 

Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros adalah 

penggadaian (paje atau yakkatenni) aset berupa empang/tambak, sawah atau alat 

tangkap dilaut, sering terjadi gadai atau paje dan yakkatenninna belum selesai 

waktunya, akan tetapi orang tua sudah wafat atau meninggal, maka gadai atau 

 
129Abdul Asis (41 Tahun), Calon Ahli Waris Dusun Borongkalukua Desa Borimasunggu 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
130Abdul Asis (41 Tahun), Calon Ahli Waris Dusun Borongkalukua Desa Borimasunggu 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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paje dan yakkatenninna harus diselesaikan atau dilunasi semua menurut hukum 

kewarisan adat samaturu serta menjadi salah satu persyaratan sahnya harta 

warisan dibagikan kepada para ahli waris. 

d) Menunggu kesepakatan atara ahli waris  

Teknis pembagian harta warisan harus dibicara diantara para ahli waris 

sebelum diberikan kepada masing-masing yang berhak, artinya aset atau benda 

yang menajdi harta warisan, menunggu kesepakatan untuk dijual kemudian hasil 

penjualan harta warisan dibagikan dalam bentuk aset atau benda kepada para ahli 

waris.131  

Ahli Waris anak keturunan tertua sebagai ahli waris utama yang cenderung 

mendapatkan porsi harta warisan lebih besar dan beberapa keutamaan adalah 

sebagai berikut:  

1. Ahli waris anak keturunan tertua yang mendistribusikan harta warisan 

kepada para ahli waris lainnya.  

2. Ahli waris anak keturunan tertua yang bertanggungjawab terhadap 

keberlangsungan hidup ayah atau ibu yang ditinggalkan jika sudah lanjut 

usia, sehingga biasanya orang tua yang lanjut usia akan diberikan bagian 

harta warisan sebagai bekal kelanjutan kehidupan, akan tetapi perihal 

demikian ditentukan oleh ahli waris anak keturunan tertua. 

3. Ahli waris keturunan tertua menjadi pengelola harta warisan terhadap 

adik-adiknya yang masih kecil sampai dengan menikah.132 

 
131Abdul Asis (41 Tahun), Calon Ahli Waris Dusun Borongkalukua Desa Borimasunggu 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
132H. Anwar (58 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Mambue Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 



187 

 

 

Ahli waris yang masih berusia anak-anak termasuk anak keturunan tertua 

yang belum dewasa umurnya, maka pengelolaan akan diberikan kepada orang tua 

pewaris, jika pihak pewaris telah meninggal orang tuanya, maka pengelolaannya 

atas tanggungjawab saudara kandung dari pewaris, akan tetapi jika suami dan 

isteri yang meninggal tidak mempunyai saudara kandung, maka pengelolaannya 

diambil dari keluarga yang dianggap paling dekat dengan keluarga pewaris 

berdasarkan hasil musyawarah keluarga, tokoh adat dan pemerintah setempat.133 

Secara umum implementasi pembagian harta warisan pada masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros menghendaki adanya pembagian harta warisan kepada 

ahli waris yang lain, karena kewarisa adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros menjunjung tinggi semboyang sipakalebbi, sipakatau, sipakainge, 

sehingga praktik pembagian kewarisan adat samaturu perlu dibukukan atau 

diwujudkan dalam bentuk secara tertulis sebagai data autentik yang menajadi 

salah satu pedoman dalam menerapkan hukum kewarisan adat samaturu, jika ada 

buku adat secara tertulis yang mengatur tentang konsep dan praktik kewarisan 

adat samaturu, akan memudahkan masyarakat, tokoh-tokoh dan pemerintah 

setempat dalam memahami sistem pemabagian kewarisan adat samaturu tersebut, 

sehingga meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dan konflik antar ahli waris 

dan memudahkan memediasi jika terjadi permasalahan kewarisan dalam keluarga 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros.  

Menurut Usman HS bahwa praktik pembagian harta warisan pada 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros sangat peduli terhadap hak-hak kewarisan 

 
133H Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 Mei 2022. 
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ahli waris yang lain, sedangkan jumlah bagian masing-masing ahli waris berbeda 

dengan ahli waris anak keturunan tertua dangan ahli waris lainnya. anak 

keturunan tertua lebih banyak bagian harta warisan dari seluruh ahli waris lainnya, 

jika seorang laki-laki karena dianggap yang paling berjasa dalam membantu 

kedua orang tua terhadap kehidupan keluarga, jika ahli waris keturunan tertua 

seorang perempuan, maka bagiannya juga lebih banyak dari ahli waris perempuan 

lainnya dengan tidak melebihi bagian para ahli waris anak kandung keturunan 

laki-laki. sedangkan suami atau isteri yang ditinggalkan bagian harta warisannya 

tidak menentu, tapi berdasarkan hasil kesepakatan para ahli waris.134 

Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros memberikan bagian harta warisan terhadap seluruh ahli waris, akan tetapi 

bagian anak kandung keterunan tertua dan laki-laki yang lebih banyak bagiannya 

dibandingkan dengan anak kandung keturunan perempuan, artinya harta yang 

diberikan kepada ahli waris laki-laki banyak pengahasilannya dan strategis 

mobilisasinya jika dikelola oleh ahli waris. 

Pembagian harta warisan pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros sering 

terjadi permasalahan, kenyataannya banyak ahli waris yang tidak setuju dengan 

bagian yang telah ditentukan oleh aturan adat, sehingga membutuhkan berbagai 

aturan-aturan yang lebih jelas dan penguatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat dan pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya konflik atau 

permasalahan dalam keluarga dan masyarakat, berdasarkan praktik kewarisan 

hukum adat samaturu berarti bagian ahli waris laki-laki lebih banyak 

 
134Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 Mei 2022. 
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dibandingkan dengan ahli waris perempuan, walaupun bukan pada aturan satu 

banding dua, akan tetapi aset warisan yang produktif, strategis dan lebih luas 

diberikan kepada anak keturunan ahli waris laki-laki.135 

Praktik kewarisan adat samaturu sangat menguntungkan anak keturunan 

tertua dari segi kewenangan dan kekuasaan mengelola harta warisan, walaupun 

anak keturunan tertua mempunyai tanggungjawab yang cukup besar terhadap 

keluarga yang lainnya, yakni berkaitan dengan ahli waris yang masih anak-anak 

dan bertanggungjawab terhadap kehidupan orang tua, terutama salah satu pewaris 

jika sudah sampai pada usia yang tidak produktif atau lanjut usia, akan tetapi 

sering terjadi kecemburan dengan ahli waris yang lainnya, jika berkaitan dengan 

pembagian harta warisan, sehingga menjadi pemasalahan yang berkelanjutan.136 

Ahli waris dan masyarakat membutuhkan pedoman yang lebih jelas secara 

tertulis, pembaharuan dan penguatan dari pemerintah dan tokoh agama terkait 

dengan sistem dan praktik kewarisan adat samaturu tersebut, sehingga masyarakat 

memahami setiap terjadi pengaturan kewarisan dan mempunyai rujukan yang bisa 

ditaati oleh para ahli waris, prihal demikian sebagai upaya untuk mewujudkan 

kedamaian dan keadilan dalam keluarga dan masyarkat. 

Praktik kewarisan adat samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros memberikan keistimewaan bagi anak keturunan tertua perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kemaslahatannya, karena pengaruh kehidupan masyarakat 

terutama generasi milenial mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga 

 
   135Abd. Majid (59 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
136Dg. Rahim (47 Tahun), Tokoh Masyarakat Pesisir Dusun Binangasangkara Desa 

Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 7 Juni 2022. 
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bisa saja berpengaruh terhadap kedudukan dan peran-peran anak keturunan tertua 

dalam keluarga, karena anak keturunan tertua tidak diatur secara terstruktur terkait 

kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membantu kehidupan keluarga, perihal 

tersebut membantu orang tua mencari nafkah terhadap aktivitas masyarakat 

lingkungan pesisir, maka berpotensi ahli waris yang lain menggantikan jasa dan 

perannya dalam membantu kedua orang tua mencari nafkah dan membangun 

kehidupan dalam keluarga.  

Penjelasan tersebut membutuhkan penyusuaian dan perubahan berupa 

pengaturan yang lebih tegas dan terdata terkait dengan praktik pembagian harta 

warisan adat samaturu pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros, sehingga tidak 

terjadi kesalah pahaman dan kecemburuan antara ahli waris. Anak keturunan 

tertua sebagai ahli waris utama yang terdampak pada pembagian harta warisan, 

jika tidak mempunyai pedoman praktik pembagian harta warisan yang tetap dan 

tidak diatur oleh peraturan yang diakui secara bersama, maka hal demikian 

berpotensi menimbulkan permasalahan atau konflik antara hali waris dan 

keluarga, sehingga mempengaruhi kedamaian dalam hidup masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros. 

D.  Nilai-nilai Keadilan terhadap Hukum Kewarisan Adat Samaturu 

Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros 

Keadilan dalam Islam bersifat universal dan proporsional untuk 

kelangsungan hidup seluruh manusia terhadap ketetapan Allah swt. karena pada 

dasarnya hukum kewarisan berorientasi pada tingkat kekerabatan antara ahli waris 

laki-laki dan perempuan dengan pewaris, waktu kehidupan bagi keturunan 
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pewaris, dan beban harta yang diwajibkan syariat bagi ahli waris untuk 

menunaikan nafkah kepada diri dan keluarganya. 

Menurut Drs. H. Andi Syarifuddin B selaku tokoh adat pesisir dan juga 

merupakan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah pemilihan 

(DAPIL) II pesisir Kabupaten Maros bahwa keadilan akan tercapai ketika para 

ahli waris mendapatkan hak kewarisan, konsep dan praktik pembagian harta 

warisan dikelola secara transparan dengan asas kesepahaman dan kesepakatan 

dalam pertemuan antara ahli waris.137 

Rujukan pembagian harta warisan harus berdasarkan akta warisan yang 

dibuat oleh kedua orang tuanya melalui pemerintah sebagai pedoman dalam 

membagikan harta warisan secara adil kepada para ahli waris, akan tetapi sering 

terjadi konflik antar ahli waris karena kelalaian kedua orang tua dengan tidak 

membuatkan akta warisan pada pihak yang berwenang disaat masih hidup, karena 

dianggap adil ketika kedua orag tua yang membagikan harta warisan kepada para 

anaknya.138 

Para tokoh berperan penting dalam melakukan mediasi jika terjadi 

permasalahan kewarisan dimasyarakat untuk menguatkan nilai keadilan, sehingga  

keberpihakan konsep dan praktik kewarisan yang transparan terhadap para ahli 

waris semakin disadari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros.139 

 
137Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
138Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
139Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
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Keadilan dalam Islam merupakan perilaku dan sikap yang mendudukkan 

perkara atau sesuatu secara proporsional, dengan tidak mengesampingkan hukum-

hukum agama, akan tetapi menjadikan agama sebagai instrumen universal untuk 

mencapai keadilan bagi manusia. Konsep adil terhadap hukum kewarisan adat 

samturu adalah pemberian hak kewarisan kepada para ahli waris dengan tidak 

membedakan jenis kelamin dan usia ahli waris. Semua memiliki hak kewarisan 

secara adil, sedangkan keadilan dalam Islam bukan persamaan atau penyesuaian 

terhadap keadaan dan realitas zaman, tetapi merupakan manifestasi perbuatan 

yang paling mendekati takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia, 

sehingga memberikan ukuran keabsahan dalam tata kehidupan bermasyarakat.  

Bupati Kabupaten Maros, H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H yang 

juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) periode 2014 – 2019 Daerah 

Pemiliha (DAPIL) V pada wilayah pesisir, bahwa hukum kewarisan akan 

mencapai keadilan jika para hali waris melakukan musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan antara para ahli waris, sehingga perlu adanya rujukan bersama 

terhadap hukum kewarisan terhadap masyarakat pesisir Kabupaten Maros, hukum 

agama yang dikuatkan oleh pemerintah sebagai pedoman yang harus 

disosialisasikan dan dibudayakan pada daerah tersebut, maka masyarakat 

memahami dan mengatahui hukum kewarisan sabagai salah satu syarat untuk 

mencapai keadilan.140 

Hukum kewarisan adat masyarakat pesisir Kabupaten Maros, 

menggunakan istilah samaturu yang harta warisan dikendalikan oleh anak 

 
140H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H (46 Tahun), Bupati Kabupaten Maros, 

Wawancara, Maros, 14 Agustus 2022. 
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kandung tertua, maka nilai keadilan harus berdasarkan pada pedoman atau rujukan 

hukum agama untuk membatasi kewenangan anak keturunan tertua, karena 

keadilan tercapai jika dipikirkan situasi dan kondisi para ahli waris, salah satu 

fenomena yang terjadi, jika kedua orang tua telah meninggal atau wafat, akan 

tetapi ahli waris belum dewasa atau kondisi anak-anak, sehingga belum cakap 

mengelola kapal tangkap ikan dilaut atau tambak/empang sebagai harta warisan 

peninggalan kedua orang tua.141 

Nilai keadilan hukum kewarisan terhadap masyarakat pesisir kabupaten 

maros menjadi persoalan pada daerah Kabupaten Maros, karena sering terjadi 

perselisihan antara ahli waris, akan tetapi keadilan yang ideal jika mampu 

diselesaikan atau dimediasi dengan damai oleh pemerintahan, baik pemerintah 

ditingkat camat, lurah/Kepala Desa bahkan ditingkat Kepala Dusun yang 

mempunyai peran menyelesaikan perselisihan tersebut. Banyak masyarakat 

menganggap bahwa penyelesaian perselisihan ditingkan Dusun atau Desa bukan 

solusi sehingga biasanya berlanjut sampai di pengadilan.142 

Mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten Maros mempunyai tingkat 

religius yang tinggi, sehingga persoalan kewarisan, sebagian masyarakat 

beranggapan bahwa bagian laki-laki harus lebih banyak dibandingkan dengan 

bagian perempuan, bahkan ahli waris yang telah berkeluarga dan dianggap mapan 

merelakan bagian harta warisannya kepada ahli waris lain yang lebih 

membutuhkan, sehingga untuk mewujudkan keadilan harus diselesaikan melalui 

 
   141Sapri, S.Pd.I (34 Tahun), Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juli 2022. 
142H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP, M.H (46 Tahun), Bupati Kabupaten Maros, 

Wawancara, Maros, 14 Agustus 2022. 
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musyawarah agar mendapatkan pengakuan dan kesepakatan diatara para ahli 

waris.143 

Pemerintah Kabupaten Maros belum melakukan pembinaan secara khusus 

tentang kewarisan yang bersifat program dengan formal, akan tetapi ditingkat 

Desa dan Dusun sering dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman. 

Pemerintah Kabupaten Maros selalu berkordinasi dengan kementerian Agama 

atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan 

dengan hukum kewarisan.144 

Sinergi pemerintah Kabupaten dan pemerintah ditingkat Desa/Dusun 

sebagai ujung tombak penyelesaian perselisihan sangat dibuthkan untuk 

memberikan penguatan terkait dengan aturan-aturan atau undang-undang 

kewarisan, sehingga jika ada permasalahan dapat diselsaiakan tanpa melalui 

pengadilan. Keadilan hukum kewarisan dinilai berkeadilan jika semua pihak 

keluarga dan ahli waris mengetahui dan menerima dengan ikhlas terhadap konsep 

dan praktik kewarisan adat samaturu, karena adil bukan brarti sama, sehingga 

dibutuhkan kesepakatan oleh para ahli waris, artinya berdasarkan musyawarah 

mufakat, adil ketika smuanya bisa mnerima dengan lapang dada, akan tetapi jika 

tidak mencapai kesepakatan antara ahli waris maka undang-undangan atau aturan 

agama yang dijadikan rujukan.145 

 
143H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H (46 Tahun), Bupati Kabupaten Maros, 

Wawancara, Maros, 14 Agustus 2022. 
144H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H (46 Tahun), Bupati Kabupaten Maros, 

Wawancara, Maros, 14 Agustus 2022. 
145H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H (46 Tahun), Bupati Kabupaten Maros, 

Wawancara, Maros, 14 Agustus 2022. 
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Perspektif hukum kewarisan Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia 

yakni mengumpulkan harta untuk diwariskan kepada keturunannya, maka anak 

didahulukan atas ayah sipewaris, selain itu, ayah adalah sumber bagi penghidupan 

keluarga, sedangkan anak adalah generasi penerus dan disiapkan untuk 

mengembang amanah keluarga, karena dia lebih membutuhkan banyak harta dari 

ayah yang sudah usia tua dan produktifitasnya berkurang, maka menunjukkan 

hukum kewarisan Islam tidak hanya memperhatikan pembagian harta waris 

semata, namun juga realitas kehidupan sosial dalam membangun formulasinya 

atas prinsip menjaga hak-hak ahli waris, fitrah manusia, dan mewujudkan 

keadilan dalam arti yang mendalam.  

Keadilan hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros terletak pada transparasi konsep dan praktik kewarisan adat samaturu 

terhadap seluruh ahli waris.146 Hukum waris Islam pada dasarnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Tingkat kekerabatan antara ahli waris laki-laki atau perempuan dan 

pewaris. Semakin dekat tingkat kekerabatan, semakin besar bagian 

warisannya. 

2) Waktu kehidupan bagi keturunan pewaris. Keturunan pewaris yang 

diperkirakan akan menjalani kehidupan lebih lama dan menanggung 

hidup lebih besar, biasanya akan mendapat bagian warisan lebih besar 

daripada keturunan yang menjalani kehidupan lebih sedikit. Contoh: 

anak perempuan mewarisi lebih banyak dari ibu pewaris walaupun 

 
146H. Arsyad (61 Tahun), Tokoh Agama Desa Borimasunggu Kecamatan Maros baru 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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keduanya sama-sama perempuan. Keriteria ini merupakan bagian dari 

ketentuan warisan Islam yang tersimpan didalamnya hikmah yang 

tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan secara mutlak. 

3) Keadilan terhadap konsep dan praktik pembagian harta warisan 

terhadap para ahli waris, harus mampu melakukan kerjasama antara 

ahli waris, sehingga hukum kewarisan adat samaturu mewujudkan 

transparansi dan keadilan bagi para ahli waris.147 

Masyarakat pesisir Kabupaten Maros, jika ditinjau dari aspek kebutuhan 

terhadap hukum kewarisan adat samaturu, sangat membutuhkan pemahaman yang 

yang berkesinambungan untuk menguatkan nilai keadilan kewarisan, artinya jika 

terjadi persoalan kewarisan akan menjadi tanggungjawab secara kolektif, bahkan 

dapat mencegah terjadinya konflik yang berkaitan dengan konsep dan praktik 

kewarisan dengan bekal kesepahaman hukum dan menjadikan perkembangan 

hukum kewarisan sebagai solusi untuk mencapai kedilan kewarisan pada 

masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

Adapun anak laki-laki menerima bagian lebih banyak dari pada anak 

perempuan dengan dasar sebagai berikut: 

a. Laki-laki memiliki beban keuangan yang harus dipenuhi, sementara 

perempuan tidak sama sekali. Contoh: laki- laki wajib membayar mahar 

kepada perempuan yang kemudian menjadi miliknya pribadi secara utuh. 

 
147H. Arsyad (61 Tahun), Tokoh Agama Desa Borimasunggu Kecamatan Maros baru 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 1 Agustus 2022. 
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b. Belanja laki-laki dan pengeluaran keuangannya lebih besar dari pada 

perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.148  

c. Laki-laki bertanggungjawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Islam 

tidak mewajibkan istri untuk menafkahi suami atau mencukupi kebutuhan 

rumah tangga sekalipun dia kaya dan mampu untuk melakukan, kecuali 

dia sukarela melakukan hal tersebut. 

d. Laki-laki juga bertanggungjawab menafkahi keluarga dan kerabat yang 

menjadi tanggungan pewaris ayahnya dengan pertimbangan seolah-olah 

dia adalah bagian atau perpanjangan tangan dari pewaris sendiri.  

e.  Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya 

menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, 

dan setelah menikah, tanggung jawab suaminya.  

f. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggung 

jawab suami atau laki-laki. Jika pertimbangan lain seperti pengendalian 

emosi antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Secara umum, laki-

laki lebih mampu mengendalikan emosinya dibandingkan perempuan. 

Perihal tersebut menunjukkan pengendalian harta atas dasar pertimbangan 

akal harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi, artinya 

keadilan berarti menjaga keseimbangan bahwa suami membutuhkan istri 

demikian juga perempuan membutuhkan suami. Namun laki-laki 

 
148Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  

Agama pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022. 
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berkewajiban menafkahi istrinya, sedangkan perempuan justru dicukupi 

segala kebutuhannya oleh sang suami.149 

Hukum kewarisan Islam tidak mempersamakan bagian warisan anak laki-

laki dan anak perempuan dengan asas musyawarah dan transparansi, justru 

menunjukkan keadilan dan sempurnanya ajaran Islam, pembagian warisan dalam 

Islam terkait dengan hak dan kewajiban. Laki-laki mempunyai tanggung jawab 

menafkahi keluarganya, jika tanggung jawab itu hilang, maka sistem pembagian 

warisanpun akan berubah, sebagai contoh: jika pewaris meninggal dunia dan ahli 

warisnya terdiri dari ayah dan ibu kandung, maka masing-masing ayah dan ibu 

mendapat bagian seperenam.150 

Konsep keadilan dalam hukum kewarisan adat samaturu adalah pemberian 

hak-hak dan kewajiaban kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya, 

seiring dengan hikmah pemberian harta warisan anak laki-laki yang lebih banyak 

bagiannya dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki berkewajiban 

membiayai kehidupan diri dan keluarganya. 

Praktik keadilan pembagian harta warisan dimasyarakat pesisir Kabupaten 

Maros harus menajaga nilai keadilan dalam hukum kewarisan yang berlandaskan 

pada asas keadilan berimbang, sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta 

warisan tertentu, ahli waris perempuan mempunyai hak kewarisan yang setara 

terhadap ahli waris laki-laki. Konsep keadilan yang terdapat beberapa fenomena 

terajadi persamaan hak antara setiap individu, maka terbentuklah konsep 

 
149Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  

Agama pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022. 
150Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  

Agama pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022. 
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kewarisan yang memprioritaskan persamaan hak-hak setiap ahli waris dalam 

pemabagian harta warisan, seperti pemberian bagian warisan yang sama rata 

antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan sistem fikih kewarisan 

memberikan bagian harta warisan terhadap laki-laki dua kali lipat dibandingkan 

dengan ahli waris perempuan dan tidak menganut istilah ahli waris utama yang 

menglola dan mengandalikan harta secara sepihak, sebagaimana yang terajadi 

pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

Konsep dan praktik  pembagian harta warisan secara fleksibel dengan 

tidak mempunyai rujukan standaritas hukum kewarisan, membuka kesempatan 

terjadinya perselisihan, terutama jika ditinjau dari asas keadilan, karena setiap ahli 

waris mempunyai pandangan yang berbeda terhadap konsep dan praktik 

kewarisan adat samaturu, sehingga al-Qur’an sebagai salah satu pedoman 

alternatif dalam menentukan hak kewarisan para ahli waris. 

Hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros 

menjadikan keturunan anak tertua sebagai ahli waris utama, sehingga anak 

keturunan tertua mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan 

keadilan terhadap konsep dan praktik pembagian harta warisan dalam keluarga, 

ukuran keadilan harus mempunyai rujukan mutlak yang bisa dipahami oleh para 

ahli waris untuk meminimalisir tejadinya kesalahpahaman terhadap para ahli 

waris, karena sistem kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros belum mempunyai kelembagaan adat secara terstruktur dan rujukan adat 
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secara tertulis, maka berpotensi menimbulkan banyak persepsi terhadap penerapan 

sistem kewarisan adat pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros.151 

Masyarkat pesisir Kabupaten Maros, jika ditinjau dari berbagai paradigma 

masyarakat, telah banyak mengalami perubahan, pesan-pesan orang tua dan 

wasiat-wasiat dari nenek atau kakek semakin tidak diperhatikan oleh keturunan 

dimasa-masa yang akan datang, perihal tersebut disebabkan sebagai berikut: 

1. Banyak kerabat/keluarga ahli waris yang merantau keluar daerah, 

sehingga informasi orang tua sebagai pesan-pesan adat tidak diketahui 

secara menyeluruh. 

2. Pemikiran masyarakat dipengaruhi oleh paham daerah perkotaan, 

sehingga pola pikir masyarakat terkontaminasi berbagai pandangan, 

baik dari pandangan agama maupun keadilan sosial. 

3. Perempuan yang menjadi ahli waris utama, jika anak keturunan tertua 

adalah seorang perempuan, maka berpengaruh terhadap keberadaan ahli 

waris anak keturunan laki-laki, karena ahli waris laki-laki yang 

melakukan pekerjaan fisik dalam membantu orang tua untuk mencari 

nafkah, seperti naik perahu kelaut mencari ikan dan mengelola tambak 

atau empang. 

4. Pengaruh pandangan umum terhadap masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros bahwa laki-laki kebanyakan lebih kuat dan utama dibandingkan 

perempuan, sehingga laki-laki harusnya lebih mendominasi terhadap 

perempuan dalam mengurus kewarisan untuk mencapai keadilan. 

 
151Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 17 Juni 2022. 
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5. Generasi milenial masyarakat pesisir Kabupaten Maros, banyak 

meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan 

pendidikan diperkotaan atau diluar daerah pesisir Kabupaten Maros, 

sehingga secara tidak langsung adat istiadat semakin  terbatas untuk 

mewujudkan informasi yang menyeluruh terhadap masyarakat. 

Menurut Syamsuddin selaku salah satu Calon Pewaris daerah pesisir 

Kabupaten Maros, merupakan Imam Masjid dan staf pemerintahan Desa Bonto 

Marannu, Kecamatan Lau bahwa Ikhtiar keadilan kewarasian adat masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros melalui anak keturunan tertua yang merupakan ahli 

waris utama dalam keluarga, mempunyai tanggung jawab untuk mengatur harta 

warisan secara bijaksana, sehingga para ahli waris harus memahami konsep 

kewarisan yang diberlakukan, anak tertua dalam keluarga bertanggung jawab 

terhadap keberlangsungan hidup ibu atau ayah jika sudah lanjut usia.152  

Nilai keadilan terhadap kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros harus dijaga dari pengaruh pemikiran masyarakat yang semakin 

dinamis dan dikembangkan keberadaannya dengan menjaga keseimbangan hak-

hak ahli waris. Anak keturunan tertua yang mempunyai hak mutlak dalam 

keluarga, harus mempunyai pedoman atau rujukan didalam mengelola harta 

warisan bersama para ahli waris, anak keturunan tertua harus terbatasi dengan 

musyawarah keluarga, pengawasan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama 

dan penguatan dari pemerintah setempat, sehingga anak keturunan tertua sebagai 

 
152Syamsuddin (42 Tahun), Calon Pewaris Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten 

Maros, wawancara, Maros, 1 Juni 2022. 
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ahli waris utama tidak bisa sewenang-wenang mengelola dan memperlakukan ahli 

waris yang jauh dari nilai keadilan.153 

Keadilan kewarisan masyarakat adat pesisir Kabupaten Maros, masih 

memegang teguh ajaran kultural atau kebiasaan tradisional, terutama terkait 

dengan konsep dan praktik pembagian kewarisan adat samaturu. Anak keturunan 

tertua menjadi ahli waris utama dan semua ahli waris mempunyai hak bagian 

harta warisan, akan tetapi teknis dan nominal atau besaran harta warisan yang 

sering mengalami permasalahan sampai dengan terjadi konflik antar ahli waris, 

sehingga orang tua selaku pewaris, biasanya membagikan harta warisan kepada 

anak-anaknya sebelum ia wafat/meninggal dengan tujuan mencegah terjadinya 

permasalahan dikemudian hari.154 

Pembagian harta sebelum meninggal/wafat pewaris sering dilakukan 

dalam keluarga, karena orang tua mengatahui karakter dan sifat anak-anaknya, 

orang tua mampu memposisikan secara adil calon pemilik harta peninggalan 

orang tua, bahkan ada orang tua sebagai pewaris membuatkan surat wasiat dan 

surat akta warisan kepada anak-anaknya dan surat tersebut dititipkan pada tokoh 

adat, tokoh masyarakat atau pemerintah setempat, kemudian para tokoh-tokoh 

tersebut menjadi saksi sebagai dasar dalam pembagian harta warisan ketika 

pewaris wafat/meninggal, perihal demikian sebagai ikhtiar keluarga dalam 

mewujudkan keadilan.155 

 
153Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
154Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
155Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 Tahun), Tokoh Adat Dusun Panaikang Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Wawancar, Maros, 17 Juni 2022. 
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Pembagian harta warisan sebelum  orang tua atau pewaris wafat, bukan 

bagian terhadap sistem kewarisan adat samaturu, akan tetapi prihal tersebut 

merupakan inesiatif orang tua berdasarkan pengamatan terhadap para anak-

anaknya selaku calon ahli waris, sehingga dikemudian hari jika orang tua telah 

meninggal atau wafat berpotensi dibantah atau tidak diakui oleh ahli waris 

keberadaan atau keberlakuannya.156 

Ikhtiar untuk mencapai keadilan kewarisan adat samaturu harus dilakukan 

perubahan dan penyusuain dengan asas-asas keadilan yang berdasar, demi 

mencegah terjadinya masalah atau konflik antar ahli waris, kemudian jika terjadi 

kesalahan dalam pembagian harta warisan, maka berpotensi ahli waris mengambil 

harta warisan yang bukan haknya, sehingga rawan terjadi permasalahan terhadap 

antara ahli waris, keluarga dan masyarakat. 

Keadilan Hukum kewarisan adat samaturu yang dipahami oleh masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros, dianggap sebagai aturan yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, hukum kewarisan adat samaturu mencul ketika hukum-

hukum Islam belum terlalu dikenal oleh masyarakat, sehingga kebiasaan-

kebiasaan yang dianggap baik, dijadikan sebagai rujukan hukum terhadap 

kehidupan masyarakat. Perkembangan keberadaan hukum Islam sebagai pedoman 

yang juga harus ditaati, tatapi jika bertentangan dengan konsep hukum adat, maka 

harus diberikan penguatan dari pemerintah sebagai kerjasama untuk menjaga dan 

 
 156Usman HS (51 Tahun), Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, Wawancara, Maros, 27 Mei 2022. 
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meningkatkan nilai keadilan yang berkaitan dengan kewarisan pada masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros.157   

Pemahaman masyarakat pesisir Kabupaten maros harus disingkronisasikan 

antara nilai hukum Islam dan nilai hukum adat, karena masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros telah menjadikan hukum kewarisan adat samaturu sebagai 

aturan turun-temurun dari nenek/kakek. Perbaikan terhadap konsep dan praktik 

kewarisan adat samaturu patut dikembangkan, sehingga masyarakat mempunyai 

dasar yang kuat dalam membagikan harta warisan, maka peran pemerintah, tokoh 

adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menjadikan hukum 

kewarisan adat samaturu sebagai metode yang dapat dipahami dan ditaati oleh 

para ahli waris dan umumnya masyarakat pesisir Kabupaten Maros. 

Permasalahan yang terjadi karena hukum kewarisan adat samaturu 

dianggap oleh sebagian masyarakat pesisir Kabupaten Maros sebagai konsep dan 

praktik pembagian harta warisan yang tidak adil, karena adat belum mempunyai 

rujukan secara tertulis dan tersusun dengan baik, sehingga berpotensi disalah 

gunakan oleh oknum tertentu dan menimbulkan kesalah pahaman antara ahli 

waris pada  masyarakat pesisir Kabupaten Maros.158 

Hasma merupakan salah satu Calon Ahli Waris dan sebagai Ibu Rukun 

Tetangga (RT) di daerah pesisir Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau Kabupaten 

Maros, bahwa kewarisan adat samaturu  merupakan pola kekeluargaan yang 

sepakat bersama untuk saling merelakan dan mengikhlaskan terhadap bagian harta 

 
157Dg. Rahim (47 Tahun), Ahli Waris Masyarakat Pesisir Desa Ampekale Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros, Wawancara, Maros, 7 Juni 2022. 
158Syamsuddin (42 Tahun), Calon Pewaris Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, 

wawancara, Maros, 1 Juni 2022. 
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warisan yang diberikan oleh ahli waris anak keturunan tertua, walaupun rasa 

saling rela dan saling menerima tetap dikedepankan karena ahli waris merupakan 

keluarga sedarah, tetapi sifat manusiawi dan pengaruh pendidikan diluar daerah 

pesisir yang biasanya dijadikan dasar untuk melakukan perotes terhadap bagian 

harta warisan yang diberikan.159 

Pengaruh dan kewenangan anak keturunan tertua menjadi peran utama 

untuk mewujudkan keadilan kepada para ahli waris. Konsep dan praktik 

kewarisan adat samaturu yang tidak menentu polanya, artinya keadilan didasarkan 

pada konsep dan praktik kewarisan yang diterapkan anak keturunan tertua sebagai 

atas nama adat. Para ahli waris yang lain dengan keterbatasan pemahaman tentang 

hukum kewarisan dan tidak menghendaki adanya konflik atau permasalahan 

antara ahli waris dalam keluarga, sehingga lebih banyak menerima apapun 

keputusan dari anak keturunan tertua sebagai ahli waris utama (pengganti orang 

tua). 

Hukum kewarisan adat samaturu belum mencapai keadilan, karena 

lemahnya pemahaman agama, pengganti orang tua kebanyakan hanya 

menggunakan otot bukan otak dalam hukum kewarisan, sehingga anak 

keturunan tertua selalu mau mendapatkan bagian harta warisan yang 

banyak, dengan dasar keturunan tertua paling banyak membantu orang tua 

ketika ia masih hidup. Prihal tersebut tidak ada berkahnya, biasanya 

dimasa yang akan datang, ahli waris lainnya lebih mapan dan sukses 

karena kesabarannya dalam menjaga harga diri dan nama baik adat dan 

keluarga.160 

 

 
159Hasma (38 Tahun), Calon Ahli Waris Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, 

Wawancara, 1 Juni 2022. 
160Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  Agama 

pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022.  
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Keadilan Hukum terhadap kewarisan adat samaturu sebagai upaya 

mencegah terjadi konflik pada masyarakat pesisir Kabupaten Maros karena 

kurang paham pearsoalan hukum dan fikih kewarisan Islam, maka perlu 

melakukan peningkatan pemahaman agama terhadap masyarakat melalui 

peceramah tentang hukum kewarisan Islam dan adat dengan melibatkan 

pemerintah setempat.161 

Orang tua sebelum wafat mempunyai peran untuk memberikan 

pemahaman dan wasiat kepada anak-anaknya agar hukum kewarisan adat 

samaturu semakin berkeadilan, karena sebab lemahnya pemahaman tentang 

konsep dan praktik kewarisan adat yang menajadi pemicu untuk mengambil harta 

warisan yang berlebihan dari ahli waris yang lainnya, anak keturunan tertua, para 

ahli waris dan umumnya masyarakat pesisir akan semakin maju paradigmanya 

ketika mendapatkan ilmu dan pengetahuan tetatang kewarisan Hukum Islam 

secara berkelanjutan, baik dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan unsur pemerintah. 

Penegasan aturan harta warisan secara tertulis, mulalui pemerintah 

Kabupaten sampai dengan pemerintah tingkat Desa, karena jika MUI saja 

yang berbicara. Banyak masyarakat tidak mendengarkan karena MUI tidak 

mempunyai kekuatan penganggaran, MUI tidak memberikan program 

yang menghasilkan uang terhadap masyarakat Desa, bahkan selaku Ketua 

MUI Maros telah mengusulkan kepada Bupati periode sebelumnya (H. M. 

Hatta Rahman) untuk fokus pada persoalan kewarisan di Desa, harus ada 

ketegasan dan pedoman tertulis hukum kewaris, kerjasama antara MUI 

dengan pemerintah Kabupaten untuk mencapai keadilan yang hakiki dan 

berkah.162 

 
161Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  Agama 

pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022.  
162Ag. Drs. H. Syamsul Khaliq (66 Tahun), Ketua Umum  MUI Maros selaku Tokoh  Agama 

pesisir Kabupaten Maros, Wawancara, 27 Agustus 2022.   
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Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros yang juga merupakan 

tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah pesisir Kabupaten Maros, telah 

memberikan masukkan kepada Bupati Maros, agar persoalan kewarisan harus 

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, karena seiring dengan 

perkembangan zaman, konflik dan permasalahan kewarisan semakin banyak 

terjadi dimasyarakat, disebabkan pemahaman masyarakat tentang kewarisan adat 

dan kewarisan hukum Islam sangat terbatas. Masyarakat tidak pernah 

mendapatkan pendalaman pemahaman yang berkaitan dengan sistem kewarisan 

secara berkesinambungan. 

Rekonstruksi hukum kewarisan adat samaturu dapat dilakukan penguatan 

melalui pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros sangat taat jika ada peraturan atau himbauan dari pemrintah, 

artinya masyarakat menganggap bahwa regulasi dari pemerintah merupakan 

perkara yang sangat penting, apalagi pemerintah mempunyai program dan 

kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, kebutuhan sosial dan 

kemudahan masyarakat dalam mengakses peningkatan kualitas, maupun 

perkembangan eksistensi nilai keadilan terhadap para ahli waris dan masyarakat 

pada umumnya.  

Keadilan kewarisan adat samaturu terhadap pesisir Kabupaten Maros,  

tepat jika dilakukan penyusuaian dan perubahan terhadap konsep dan praktik 

kewarisan untuk mengikuti pengaruh perkembangan pendidikan diera globalisasi. 

Adapun  pembaharuan yang dimaksud  untuk menjadikan nilai keadilan kewarisan 

adat samaturu adalah sebagai berikut: Pertama, para tokoh yang berpengaruh di 
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daerah tersebut melakukan evaluasi terhadap fenomena yang terjadi sebagai 

tanggung jawab bersama dalam kesinambungan hukum kewarisan adat samaturu 

untuk perbaikan konsep dan praktik pengelolaan harta warisan. Kedua, lembaga 

adat idealnya dikembangkan dengan bentuk struktur dan mempunyai regulasi 

yang konsisten serta transparan dalam menerapkan hukum kewarisan adat 

samaturu, sehingga membantu peran para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh 

agama sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan pada masyarakat yang sedang 

berproses berkaitan dengan hukum kewarisan. Ketiga, ahli waris yang 

mengandalikan dan mengelola harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah 

antara ahli waris, sehingga melahirkan solusi terhadap situasi dan kondisi para 

ahli waris. Keempat, asas samaturu yang berorientasi meningkatkan kesadaran 

sipakatau na sipakainge sebagai falsafah adat secara turun temurun. 

Nilai keadilan hukum kewarisan adat samaturu pesisir  Kabupaten Maros, 

harus ditingkatkan dengan keberpihakan terhadap hak-hak kewarisan para ahli 

waris, melalui musyawarah dengan menyepakati salah satu ahli waris sebagai 

pengendali harta warisan yang dianggap mampu, cakap dan bijaksana 

membangun transparansi konsep dan praktik kewarisan, sehingga pengelolaan 

harta warisan menjadi instrumen bekal kehidupan para ahli waris yang adil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Peneliti telah menyusun dan menguraikan pembahasan dalam disertasi ini, 

maka sebagai kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsep rekonstruksi masyarakat pesisir Kabupaten Maros, yaitu 

menjadikan anak keturunan yang cakap dan betanggungjawab sebagai ahli 

waris utama dalam mengelola dan membagikan harta warisan. Adapun 

cara untuk mengaplikasikan ikhtiar tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh 

agama dan pemerintah melalui revitalisasi asas musyawarah, sehingga 

terwujud pedoman hukum kewarisan adat samaturu secara tertulis, yang 

disepakati dan diakui keabsahannya secara menyeluruh melalui proses 

sosialisasi, tudang sipulung dan mengoptimalkan peran dan fungsi stake 

holder. 

2. Praktik pembagian harta warisan adat samaturu masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros, dikenal dengan adanya pembagian harta warisan kepada 

para ahli waris. Akan tetapi bagian harta warisan anak laki-laki tertua lebih 

banyak dibandingkan seluruh ahli waris, jika anak perempuan sebagai ahli 

waris utama, maka lebih banyak bagian harta warisan terhadap ahli waris 

perempuan lainnya dan tidak melebihi bagian ahli waris laki-laki, 

sedangkan istri/suami yang ditinggalkan mendapatkan bagian harta 

warisan secara proporsional, kecuali telah lanjut usia. 
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3. Keadilan hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir Kabupaten 

Maros, terletak pada keberpihakan konsep adat samaturu yang 

memberikan hak kewarisan terhadap para ahli waris, walaupun hitungan 

bagian harta warisan yang diberikan tidak menentu jumlahnya, sehingga 

demi meningkatkan nilai keadilan, maka anak keturunan tertua yang 

menjadi episentrum ahli waris utama harus transparan dalam pembagian 

harta warisan dan melakukan musyawarah bersama para ahli waris 

sebelum harta warisan dikelola atau dibagikan kepada ahli waris yang 

berhak.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankan peneliti 

untuk memberikan beberapa implikasi sebagai berikut : 

1. Pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh adat perlu melakukan pembinaan 

dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Kabupaten Maros tentang 

konsep dan praktik kewarisan adat samaturu, sehingga masyarakat 

mengerti dan memahami perkembangan kewarisan adat yang berlaku 

didaerahnya. 

2. Praktik pembagian harta warisan harus mempunyai rujukan secara tertulis 

dan berlaku secara mutlak, supaya anak keturunan tertua sebagai ahli waris 

utama dalam keluarga tidak menopoli dan terbatasi oleh aturan dalam 

mengelola harta warisan yang menjadi asbab kesalahpahaman atau konflik 

antar ahli waris. 
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3. Nilai keadilan hukum kewarisan adat samaturu harus ditransparansikan 

dan dikembangkan dengan pendekatan pemahaman serta kesadaran 

spiritualitas masyarakat, sehingga berkaitan kewarisan adat samaturu  

melalui forum musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan dengan 

mengikuti aturan-aturan atau hukum kewarisan. 
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Maros, 15 Mei 2024 

 

 

HAERUDDIN 

NIM. 80100321009 

 

 



 

 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA DAN DAFTAR INFORMAN 

Judul Disertasi: 

Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu 

Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam 

 

Pedoman wawancara dan daftar informan sebagai pijakan utama dalam 

pengambilan data, pengkajian dan analisis informasi untuk mewujudkan 

penelitian yang autentik. Adapun pedoman dan daftar informan penelitian sebagai 

berikut: 

A. Pedoman wawancara 

a. Calon ahli waris/ahli waris: 

1) Siapa saja ahli waris yang akan dibagikan harta warisan ? 

2) Bagaimana proses distribusi harta warisan kepada ahli waris ? 

3) Bagaimana kedudukan jika pewaris tidak mempunyai anak kandung ? 

4) Apakah calon ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat 

atau musyawarah keluarga ? 

5) Kapan harta warisan itu diterima atau dibagikan terhadap ahli waris ? 

6) Apakah calon ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat 

atau musyawarah keluarga masyarakat pesisir Kabupaten Maros ? 

7) Kapan harta warisan adat diterima atau dibagikan terhadap para ahli 

warisan ? 

8) Bagaimana analisis tentang konsep dan praktik kewarisan adat 

samaturu di Daerah pesisir Maros ? 

b. Tokoh adat:  

1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan adat samaturu kepada para 

ahli waris dimasyarakat pesisir Kabupaten Maros ? 

2) Bagaimana praktik pembagian harta warisan adat samaturu di daerah 

pesisir Kabupaten Maros ? 

3) Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris di daerah pesisir 

Kabupaten Maros ? 

 



 

 

 
 

4) Berapa bagian masing-masing ahli waris di daerah pesisir Kabupaten 

Maros berdasarkan sistem adat samaturu ? 

5) Bagaimana peran dan kewanangan pemangku adat terhadap sistem 

kewarisan samaturu di di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

6) Bagaimana kedudukan pewaris dan ahli waris di daerah pesisir 

Kabupaten Maros ?  

7) Bagaimana sistem dan praktik kewarisan adat samaturu di Daerah 

pesisir Kabupaten Maros ? 

8) Bagaimana analisis nilai-nilai keadilan terhadap kewarisan adat 

samaturu masyarkat pesisir Kabupaten Maros ? 

c. Tokoh Agama: 

1) Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh agama terhadap sistem 

kewarisan adat samaturu di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

2) Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh agama terhadap praktik 

pembagian harta warisan samaturu di daerah pesisir Kabupaten Maros 

3) Bagaimana pembagian warisan di daerah ini menurut hukum Islam ? 

4) Apakah pernah ahli waris meminta agar warisan dibagi menurut al-

Qur’an surah al-Nisa ayat 11 dan 12 ? 

5) Apakah sudah mencapai nilai keadilan sistem samaturu dalam 

pandangan Islam ? 

6) Bagimana analisis terkait dengan sistem kewarisan Islam dan konsep 

adat di Daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

d. Tokoh masyarakat: 

1) Bagaimana analisis terhadap dampak pembagian harta kewarisan adat 

samaturu di daerah pesisir Kabupaten Maros ?  

2) Bagaimana peran bapak ketika ada permasalahan kewarisan di Daerah 

pesisir Kabupaten Maros ? 

3) Apakah pernah ada ahli waris yang datang mendiskusikan berkaitan 

dengan hasil pembagian harta warisan ? 

e. Pemerintah Kabupaten Maros 



 

 

 
 

1) Bagaimana peran pemerintah jika terjadi masalah atau sengketa 

kewarisan adat samaturu di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

2) Bagaimana analisis terkait kewenangan pemerintah jika terjadi 

masalah atau sengketa kewarisan di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

3) Apakah pemerintah pernah melakukan pembinaan terhadap sistem 

kewarisan di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

4) Bagaimana cara pemerintah setempat memediasi jika ada terjadi 

sengketa kewarisan di daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

5) Bagaimana analisis penerapan konsep keadilan kewarisan adat 

samaturu di daerah Pesisir Kabupaten Maros ? 

f. Tokoh pemuda: 

1) Apa pendangannya terkait pembagian harta warisan adat samaturu di 

daerah pesisir Kabupaten Maros ? 

2) Selaku tokoh pemuda, bagaimana perkembangan sistem kewarisan 

adat samaturu saat ini di daerah pesisir Kabpuaten Maros ? 

3) Bagaiman analisis terhadap sistem kewarisan adat samaturu dimasa 

yang akan datang ? 

 

B. Kategorisasi wawancara secara umum 

1. Profil wilayah dan Kondisi umum Penduduk pada setiap Desa pesisir 

Kabupaten Maros. 

2. Kondisi sosial dan kesenjangan pendidikan masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros. 

3. Konsep rekonstruksi praktik kewarisan adat samaturu masyarakat 

pesisir Kabupaten Maros. 

4. Praktik kewarisan adat samaturu pesisir Kabupaten Maros. 

5. Nilai keadilan hukum kewarisan adat samaturu masyarakat pesisir 

Kabupaten Maros. 

6.  Penggunaan hukum adat  samaturu dan perspektif  hukum Islam 

7. Dinamika kewarisan adat samaturu dan pengaruh terhadap 

perkembangan pendidikan masyarakat. 



 

 

 
 

 

C. Daftar Informan 

1. Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.I.P., M.H. (46 tahun), Bupati Maros 

2. Anregurutta Drs. H. Syamsul Khalik (66 tahun), Ketua MUI Maros 

3. Drs. H. Andi Syarifuddin B (58 tahun) 

(Anggota DPRD Kabupaten Maros Daerah pemilihan pesisir) 

4. H. Muh. Ilyas (55 tahun) 

(Kepala Desa/Tokoh adat Bonto Bahari, Kec. Bontoa, Kab. Maros) 

5. Abd. Majid (59 tahun) 

(Kepala Dusun Kuri Lompo, Desa Nisombalia, Kec. Marusu – Maros) 

6. H. Anwar (58 tahun) 

(Kepala Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kec. Marusu – Maros) 

7. H. Ba’ba (69 tahun) 

(Tokoh Agama Dusun Binangasangkara, Desa Ampekale, Maros). 

8. H. Arsyad (61 tahun) 

(Tokoh Agama Desa Borimasunggu, Kec. Maros Baru – Kab. Maros) 

9. Sapri, S.Pd.I. (34 tahun) 

(Kepala Dusun Kuri Caddi, Desa Nisombalia, Kec. Marusu – Maros) 

10. Usman HS (51 tahun) 

(Ahli Waris di Desa Ampekale, Kec. Bontoa – Kab. Maros. 

11. Abdul Rahman (37 Tahun) 

(Ahli Waris di Dusun Binangasangkara, Desa Ampekale, Maros) 

12. Dg. Rahim (47 tahun) 

(Tokoh Masyarakat Dusun Binangasangkara, Desa Ampekale, Maros) 

13. Syamsuddin (42 tahun) 

(Calon pewaris di Desa Marannu, Kec. Lau – Kab. Maros) 

14. Hasma (38 tahun) 

(Calon ahli waris di Desa Marannu, Kec. Lau - Kab. Maros) 

15. Abdul Asis (41 tahun) 

(Calon ahli waris di Desa Borimasunggu, Kec. Maros Baru - Maros) 



Wawancara bersama Bupati Maros (H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.Ip, 

M.H.) dirumah jabatan Bupati Maros, 14 Agustus 2022 

DOKUMENTASI PENILITIAN 

MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN MAROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kabupaten Maros (AG. Drs. H. Syamsul Khaliq) selaku Tokoh Agama di 

Pondok Pesantren Nadhlatul Ulum Maros, 27 Agustus 2022. 



 

 

 

 
 

 

Wawancara bersama Drs. Andi Syarifuddin B (Anggota DPRD 

Maros) Selaku Tokoh Adat Pesisir Kabupaten Maros dikediamannya 

Desa Pajukukang Bontoa, 17 Juni 2022. 

Bersama H. Muh. Ilyas (Kepala Desa Sabanga 3 Periode) Selaku      

Tokoh Adat Pesisir Kabupaten Maros dikediamannya  

Desa Bonto Bahari, 30 Mei 2022 



Bersama Sapri, S.Pd.I (Kepala Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia 

Kecamatan Marusu) Selaku Tokoh Masyarakat 

 

 

 

Wawancara bersama Abdul Rasyid (Kepala Dusun Kuri Lompo Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu) Selaku Tokoh Masyarakat dikediamannya 

Desa Nisombalia, 30 Mei 2022 

Wawancara bersama Sapri, S.Pd.I (Kepala Dusun Kuri Caddi Desa 

Nisombalia Kecamatan Marusu) Selaku Tokoh Masyarakat 

 di Masjid Buttatoa Maros, 17 Juli 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wawancara bersama H. Ba’bba Selaku Tokoh Agama Desa Ampekale 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dikedimannya Desa Ampekale,  

31 Juli 2022 

Wwancara bersama H. Arsyad Selaku Tokoh Agama Desa Borimasunggu 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, di Masjid Dusun Borong 

Kalukua, 1 Agustus 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bersama H. Anwar Kepala Dusun Mambue Selaku Calon Pewaris 

Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros, di Kantor Desa Nisombalia, 

 1 Agustus 2022. 

Wawancara bersama Dg. Rahim selaku Tokoh Masyarakat Dusun 

Binangasangkara Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, di Dermaga 

Binangasangkara Ampekale, 1 Juni 2022. 

7 Juli 2 



 
 

 

Wawancara bersama Usman HS selaku Ahli Waris Desa Ampekale Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros, di Dermaga Sabanga Bonto Bahari,  

27 September 2022 

Wawancara bersama Abdul Asis selaku calon Ahli Waris Desa Borimasunggu 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, dikediamannya Desa Borimasunggu, 

 1 Agustus 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Abdul Rahman selaku Tokoh Pemuda Pesisir Kabupaten Maros, 

di Dermaga Binangasangkara Desa Ampekale, 7 Juli 2022 

Wawancara bersama Hasma selaku Ibu Rukun Tetangga (RT) Calon Ahli Waris 

Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, dikediamannya Desa Marannu,  

1 Juli 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wawancara bersama Syamsuddin selaku Calon Pewaris di Desa Marannu Kecamatan 

Lau Kabupaten Maros, dikediamannya Desa Marannu,  1 Juni 2022 

Bersama Eni Kurniawati selaku Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros dalam pengambilan data dan Surat Keterangan Hasil 

Penelitian, di Dinas Komunikasi dan Informatika Maros 23 Agustus 2022 



LEMBAGA BAHASA
IKATAN CENDEKIAWAN ALUMNI TIMUR TENGAH

(LEBAH ICATT)

SURAT PERNYATAAN VALIDASI
No.935/ICATT/LEBAH/II/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I.
Jabatan : Ketua Lembaga Bahasa ICATT

Menyatakan bahwa abstrak disertasi mahasiswa:
Nama : Haeruddin
NIM : 80100321009
Prodi/Konsentrasi : Syariah Hukum Islam
Judul : Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu

Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif
Hukum Islam

Telah diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Arab dan Bahasa
Inggris oleh Lembaga Bahasa ICATT pada tanggal 22 Februari 2024. Demikian
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa,22 Februari 2024
Ketua Lembaga Bahasa ICATT

H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I.

Alamat: Jl. Mustafa Dg Bunga, Perumahan Griya Samara Permai SP3 No. 15 kel. Paccinongang, Kec. Sumbaopu Kab. Gowa SulSel,
E-Mail: lembagabahasaicatt@gmail.com, HP/WA: 085282542006, 081222467020





































 

 
 

 
 
 
 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 
NOMOR 395 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PENGUJI KUALIFIKASI PROPOSAL DISERTASI DOKTOR 

PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

Membaca :  Surat permohonan Saudara Haeruddin, NIM:80100321009, Konsentrasi Syariah/Hukum 
Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Kualifikasi Proposal 
Disertasi Doktor dengan Judul : Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat 
Pesisir Kabupaten Maros. 

 

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat 
untuk menempuh Kualifikasi Proposal Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin 
Makassar; 

  b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan 
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji dan Moderator Kualifikasi Proposal 
Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

 

Mengingat : a.  Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN 

Alauddin Makassar; 
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 

g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; 

h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 
tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar; 

i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor 
IAIN Alauddin Makassar; 

j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi 
UIN Alauddin Makassar;  

k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor:   
025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021 tahun Anggaran 2021; 

 

Memperhatikan : Surat persetujuan Promotor Disertasi mahasiswi yang bersangkutan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI 
PROPOSAL DISERTASI DOKTOR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

 

Pertama : Penguji bertugas melaksanakan Kualifikasi Proposal Disertasi Doktor sampai selesai dan 
melaporkan hasilnya kepada Direktur; 

Kedua : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN 
Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021  tahun Anggaran 2021: 

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 

 

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Ditetapkan di : Gowa 
 Pada Tanggal : 23 Februari 2022 
 Direktur, 

        

           

       

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran  : 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 

NOMOR 395 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENGUJI KUALIFIKASI PROPOSAL DISERTASI DOKTOR 

PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

An: Haeruddin 

 

 

 

 
 

PROMOTOR/PENGUJI   : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.         

KOPROMOTOR 1/PENGUJI    : Dr. Hj. Darmawati H, S.Ag., M.HI.       

KOPROMOTOR 2/PENGUJI   : Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI.  

PENGUJI UTAMA    : 1.   Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.       

    2.   Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.      

    3.   Dr. H. Supardin, M.H.I. 

 

PELAKSANA   :  Andi Wan Suwandi, S.E.  

 

 
 
    
 Ditetapkan di : Gowa, 
 Pada Tanggal : 23 Februari 2022 
 Direktur, 

        

           

  

 

 
 
   

 
 

 
 












































	REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

