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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak إ
dilambangkan  

tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق
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 kaf k ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 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 apostrof (’). 

2. Vokal 

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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a A إ

 Kasrah i I إَِ

َ
 
 ḍammah u U إ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىَْ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وَْ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

Contoh: 

يْفََ
 
 kaifa: ك

وْلََ
َ
 haula: ه

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

| ..ِى....إَِ  fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā a dan garis di 
atas 

ى ِـ  Kasrah dan yā’ ī i dan garis di 
atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū u dan garis di 
atas 

Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

 qīla : قِيْلََ

َ
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَِ
َ
ف
ْ
ط
َ
َإلأ

ُ
ة
َ
 rauḍah al-aṭfāl : رَوْض

َ
 
اضِل

َ
ف
ْ
ل
 
َإ
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
 
َإ

ُ
ة  : al-madīnah al-fāḍilah 
َ
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
 
 al-ḥikmah :  إ

5. Syaddah (Tasydīd) 
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ (, dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

ا
َ
ن  rabbanā : رَبَّ
ا
َ
يْن جَّ

َ
 najjainā : ن

َ
ُّ
حَق

ْ
ل
 
 al-ḥaqq : إ

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

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

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī (ـىِّ 

Contoh: 

لَِ 
َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع

 َ
رَب 
َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu): إ

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah):  إ

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah: إ

َ
ُ
د
َ
بِلَ
ْ
ل
 
 al-bilādu:  إ
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
مُرُوْن

ْ
ا
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
وْع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : إ

ءَ  ْ ي
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
مِرْت

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ّالله ) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 



  

xiii 
 

Contoh: 

  billāh بِاللَِ dīnullāh دِيْنَُاللهَِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َرَحْمَةَِاللهَِ ْ ي ِ
 
مَْف

ُ
 hum fī raḥmatillāh = ه

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Mujahid Alwi 

NIM : 80100222103 

Judul Tesis : Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo, 

Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

(Perspektif maṣlaḥah) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kewarisan tanah 

tradisi masyarakat Awo ditinjau dari perspektif maṣlaḥah. Pokok masalah 

tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana praktek kewarisan tanah pada Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang ?, 2) Bagaimana hambatan 

dalam implementasi kewarisan Islam pada hukum waris adat Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang ? dan 3) Bagaimana Tinjauan 

Maṣlaḥah terhadap sistem kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan 

Baraka, Kabupaten Enrekang? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research kualitatif 

dengan pendekatan teologi normatif dan etnografi. Adapun sumber data 

penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, masyarakat Awo. selanjutnya data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan serta studi dokumen. Lalu 

teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga rangkaian, 

yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. 

  Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, pertama; Sistem kewarisan 

tanah tradisi masyarakat Awo telah dipertahankan secara turun-temurun 

melalui tradisi lisan, tanpa adanya catatan tertulis, sebagai bagian dari 

kearifan lokal. Tanah warisan, yang dikenal sebagai "manah," merupakan 

aset bersama keluarga besar yang dikelola secara kolektif dan tidak dimiliki 

secara individu. Sistem ini didasarkan pada asas bilateral, yang memberikan 

hak waris secara adil kepada keturunan dari garis ibu maupun ayah, 

sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan. Dalam sistem kewarisan 

tanah tradisi masyarakat Awo dipengaruhi oleh prinsip-prinsip adat yang 

mengutamakan keadilan bagi semua anggota keluarga dan yang memiliki 

hubungan kekerabatan dengan memberikan hak pengelolaan yang sama 

pada seluruh anggota keluarga baik laki-laki dan perempuan, pengelolaan 

tanah ini digunakan oleh ahli waris selama masa pakai tiga tahun kemudian 

berpindah dan digunakan oleh anggota keluarga lainnya, sistem kewarisan 

ini dilakukan secara turun temurun melalui lisan dan tidak dengan tulisan. 
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Kedua; Hambatan sistem kewarisan Islam diterapkan pada hukum waris adat 

masyarakat Awo disebabkan karena perbedaan konsep pembagian kemudian 

sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo sudah diterapkan sejak dulu 

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Awo sehingga sulit untuk 

dihilangkan, termasuk juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

sistem kewarisan Islam. Ketiga; Kajian ini merupakan telaah praktek 

pembagian warisan tanah dalam masyarakat tersebut melalui pendekatan 

Maṣlaḥah. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum 

tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip hak ahli waris seperti kesepakatan ahli 

waris, keadilan dan musyawarah serta keridaan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Memperluas wawasan 

mengenai hukum adat, khususnya terkait pola pewarisan tanah dalam 

masyarakat Awo. Pandangan tentang sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat di Indonesia, yang relevan bagi studi hukum. 2) Sedangkan 

ditinjau dari sosial Mengurangi potensi perselisihan dalam pembagian tanah 

warisan melalui penerapan solusi berbasis tradisi lokal yang selaras dengan 

ajaran Islam. 3) Memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum 

Islam, khususnya dalam bidang fikih mawaris yang mempertimbangkan 

kearifan lokal tanpa meninggalkan prinsip Maṣlaḥah. 4) merekomendasikan 

adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap sistem kewarisan ini kepada 

generasi muda masyarakat Awo dan masyarakat-masyarakat sekitar yang 

melaksanakn sistem kewarisan ini agar tetap lestari. 

Kata kunci: Kewarisan Tanah, Tradisi, Maṣlaḥah. 
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ABSTRACT 

Name : Mujahid Alwi 

Student ID : 80100222103 

Title : The Traditional Land Inheritance System of the 

Awo Community, Baraka District, Enrekang 

Regency (A Maṣlaḥah Perspective) 

This study examined how the traditional land inheritance system of 

the Awo community was interpreted through the lens of maṣlaḥah. The 

primary research questions were as follows: (1) How was the land 

inheritance system practiced in the Awo community, Baraka District, 

Enrekang Regency? (2) What were the challenges in implementing Islamic 

inheritance law within the customary inheritance system of the Awo 

community? (3) How did the maṣlaḥah perspective evaluate the traditional 

land inheritance system of the Awo community? 

This research used a qualitative field research method with a 

normative theological and ethnographic approach. The data sources included 

community elders, religious leaders, and members of the Awo community. 

Data collection methods consisted of observation, interviews, and document 

studies. The data processing and analysis involved three steps: data 

collection, data reduction, and data presentation. 

The study revealed that the traditional land inheritance system of the 

Awo community was deeply rooted in oral tradition, passed down through 

generations as part of their local wisdom. This system, referred to as manah, 

represented a collective family aset managed collaboratively rather than 

being individually owned. The bilateral principle formed the basis of 

inheritance distribution, ensuring that descendants from both maternal and 

paternal lines received equitable rights, thereby strengthening family bonds. 

Justice was emphasized by granting equal management rights to both male 

and female family members. The land was managed cyclically, with heirs 

utilizing it for a three-year period before it was rotated among other family 

members. This oral tradition persisted without any written formalization, 

reflecting the community’s commitment to their customary practices. 

The study also identified challenges in implementing Islamic 

inheritance law within the Awo community. The primary obstacle was the 

fundamental difference in the conceptual approach to inheritance 

distribution. The long-standing tradition of the community, which had 
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become an ingrained custom, was resistant to change. Moreover, limited 

understanding of Islamic inheritance principles among community members 

further complicated the integration of Islamic law into their traditional 

practices. 

Using the maṣlaḥah perspective, the study evaluated the traditional 

system to highlight its alignment with communal benefit while ensuring it did 

not conflict with the principles of Islamic law. The system emphasized 

consultation, justice, mutual agreement, and consent among heirs, reflecting 

a harmonious integration of local wisdom and Islamic principles. 

The findings of this study have significant implications for both 

academic and social contexts. From an academic perspective, the research 

expands the understanding of customary law, particularly in terms of land 

inheritance patterns within the Awo community. This insight is valuable for 

broader studies on the intersection of customary and Islamic legal systems in 

Indonesia. Socially, the study provides a framework to reduce potential 

disputes in inheritance matters by promoting solutions rooted in local 

traditions that align with Islamic values. 

Additionally, the research contributes to the study of Islamic law, 

particularly fiqh mawaris, by demonstrating how the principle of maṣlaḥah 

can be applied to accommodate local wisdom while upholding the essence of 

Islamic inheritance laws. To ensure the sustainability of this system, the 

study recommends implementing training and awareness programs for 

younger generations of the Awo community. Such initiatives could help 

preserve their traditional practices while promoting a deeper understanding 

of Islamic principles, ensuring a balanced approach to inheritance that is both 

culturally and religiously appropriate. 

Keywords: Land Inheritance, Tradition, Maṣlaḥah 
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 البحث تجريد 

وِيَ:َإسمَإلطالب
ْ
هِدَعَل

 
َمُجا

08088222081َ:ََإلقيدرقمَ

ََرثنظامَإلؤَ:َبحثإلَعنوإن ي
 
َرضَلدىَمجمم َعلَإلأَإلعرف ي

 
َارََمنطقةَبََآوُوَف

 
َبولإيةَاَإك

َؤَِ
ْ
َيْرََِن

 
إلمصلحة)درإسةََانغك َ(منَمنظورَ

َإلؤ َتطبيقَنظام كَيفية َهي َإلدرإسة َهذه ي
 
َف َإلرئيسية َإلقضية ََرثؤن ي

 
علََإلعرف

ثلاثةََإلقضيةَإلرئيسيةَؤلىَنقسممفمنَمنظورَإلمصلحة.ََ(Awoآوُوَ)رضَلدىَمجمم َإلأ

:ََأسئلة (فرعيةَوهي
ً
ََرثتطبيقَنظامَإلؤَصورةكيفََ)أولا ي

 
رضَلدىَمجمم َعلَإلأَإلعرف

َ ي
 
َبََآوُوَف َارََمنطقة

 
َبولإيةBaraka)َاإك َؤََِ(

ْ
َيْرََِن

 
(ثاني)َ؟(Enrekang)َانغك

ً
َاتقمعوَإلَكيف ا

َ ي
َإلت  ي

 
َإلؤتحدثَف ََرثتطبيقَنظام ي

 
َرضَلدىَمجمم َعلَإلأَإلعرف ي

 
َبََآوُوَف َارََمنطقة

 
اََإك

َؤََِبولإية
ْ
َيْرََِن

 
(ثالث)؟َانغك

ً
َكيفََا ي

 
ََرثتطبيقَنظامَإلؤتحليلَنظريةَإلمصلحةَف ي

 
علََإلعرف

َارََبمنطقةَبََآوُوَرضَلدىَمجمم َإلأ
 
َؤََِولإيةَمناََإك

ْ
َيْرََِن

 
َ؟انغك

ََتحتَدرإسةإلَههذَندرجت ّ ي
كَيف  ّ ي

َبحثَميدإب  َمدخلباسمخدإمَمنهجيةَتجم َبي  

َ عي
ََّمدخلوََش  ي

 
م َإلشخصياتََةإلملاحظةَوإلمقابلَعنَطريقإلبياناتََت.َوجمعؤثنوغرإف

َثلاثَمرإحل:َأخذَوأفرإدَإلمجمم ََعلماءإلعرفيةَوإل تحليلَإلبياناتَفقدَتمَعب  إلوثائق.َأماَ

َ.جم َإلبياناتَتقليصَإلبياناتَوعرضَإلنمائج

َإلبحثَنمائجَبينت ََهذإ (عل:
ً
ََ)أولا َإلؤأن ََرثنظام ي

 
َإلأَإلعرف رضَلدىَعل

َقدََآوُومجمم َ
ا
كَجزءَكمابة.َدونََبإلشفهيةََعنَطريقََبعدَجيلحفظَعليهَجيل وذلك

عرفَإلأرضَإلموروثَباسمَ"مََ
ُ
َمنَإلحكمةَإلمحلية.َت

َ
اَجماعيًاَ(manahَ)َاه"ان

ً
َملك عمب 

ُ
وت

َ َملكية كَدون َمشب  دإرَبشكل
ُ
َحيثَت ة َإلكبب  َعلَمبدأَللأشة َإلنظام َهذإ َيقوم فردية.

َإل َإلنسبية َإلثنائية ي
َوإلأمتَت  َإلأب َجهة َمن َللذرية إث َإلمب  َحقوق َلَمنح

ا
َةلرإبطتقوية

َحقَإلإنمفاعَشَمنحَجمي َأفرإدَإلَأبَعممدَإلعدإلةَإلعرفيةتَوم َذلكإلأشية.َ َونساءا
ا
ةَرجالً

سمخدمَإلأرضَمنَقِبلَإلورَعلَبالأرضَ
ُ
َإإلتساويَحيثَت ةَثلاثَسنوإتَثمَتنقلَثةَلفب 

َأفرإدَإلأشةَإلآخرين َ.َوهذهَإلطريقةَتورثَبي  
ا
ؤلىَجيلَعنَطريقَإلمشافهةَوليسََجيل

َبالكمابةَ. (ثاني)َ
ً
إثَإلؤسلامَعلَقاتَعندَعوَمإلأماَ ا ََنظامتطبيقَنظامَمب  ي

 
إلؤرثَإلعرف

َل ََآوُوَتظهرَمجمم  ي
 
إثَإلَإخملافف َمب  َوتقسيم َإلؤسلام َتقسيم َهحيثَؤنَعادةمفهوم

َأنَقلةَفيممجذرَمنذَزمنَبعيدَوأصبحَجزءًإَمنَعادإتَإلمجمم َ كَما صعبَإستبدإله.

َإسممرإرَتطبيقَللمجمم َعنَإلمعرفةَ ي
 
َمنَإلأسبابَإلمؤثرةَف

ّ
إثَإلؤسلامَتعد أحكامَمب 

َ ي
 
(ثالث)َ.إلؤرثَإلعرف

ً
َأنَتطبيقهَيهدفَؤلىََا درإسةَهذإَإلنظامَمنَمنظورَإلمصلحةَتبي  

يعةَإلؤسلاميةَوذلكَمنَتحقيقَإلمصل حةَإلعامةَدونَتعارضَم َإلمبادئَإلأساسيةَللش 
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َعوإمل َعدة َمرإعاة ََخلال َإتفاق َمنها: َإلؤأهل َوَرث َلضمانََةورَاشمإلوَإلعدإلة وإلرضا

َأفرإدَإلأشة َ.تحقيقَإلؤنصافَبي  

َ تبة َإلبحثََمنَنتيجةإلآثارَإلمب  َهذإ (توضحَعل:
ً
توسي َإلمعرفةَوجوبََ)أولا

َ ََنظامإلعن ي
 
ََوطرقإلعرف َمجمم  ي

 
َيسآوُوَتوريثَإلأرضَف َإلدرإساتَامما َؤثرإء ي

 
َف هم

َبا َإلممعلقة يعةإلفقهية َؤندونسياإلؤسلاميَلش  َمجمم  ي
 
َف (ثاني)َ.ة

ً
َ ا َإلناحيةَأما من

َ َحلولَيقلفنحنَنحماجَؤلىَتإلإجمماعية َتقديم إثَمنَخلال َإلمب  َتقسيم إعَحول  
َإلب  ل

يعةَإلؤسلاميةَعادإتإلقيمَقائمةَعلَ (ثالث)َ.إلمحليةَإلمموإفقةَم َأحكامَإلش 
ً
تدإف َهذهََا

إلدرإساتَإلفقهيةَإلدرإسة َتطويرَ ي
 
ؤبرإزََخاصةَوتمَّذلكَعنَطريقَمجالَفقهَإلموإريثوََف

إمَبمبدأَإلمصلحة (رابع)َ.أهميةَإلحكمةَإلمحليةَم َإلإلب  
ً
أنَمنَإلمأمولَلدىَإلباحثََا

َأدإءَإل إثَلدىَإلأجيالَإلشابةَإلوََمدريبيةإلدورإتَيممّ مجمم ََمنموعيةَحولَنظامَإلمب 

َإلسليمآوَُ عي
إلنظامَم َإلموجيهَإلش  لضمانَإسمدإمةَهذإَ َ.فيهَوَ

إثَإلأرض،َإلَالكلمات المفتاحية:  َمب  ي
 
  ،َإلمصلحةَ.عرف
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki banyak kebiasaan dan 

budaya yang masih dilestarikan hingga saat sekarang ini. Tradisi atau 

kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang 

dengan cara yang sama. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ini 

dilakukan secara konsisten karena dinilai memiliki manfaat bagi sebagian 

orang. Sehingga orang tersebut melestarikannya. Tradisi secara umum 

dikenal suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkain peristiwa, bertahan 

dari masa ke masa dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kehidupan 

masyarakat tercipta dari hasil produk-produk tersebut, yang kemudian 

berkembang menjadi tradisi dan mendarah daging dalam kehidupan sehari-

hari. Setiap komunitas lokal biasanya memiliki adat istiadat atau tradisi yang 

telah mendarah daging dan diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya.1 Tradisi berkaitan erat dengan bagaimana cara manusia hidup, 

tradisi terbentuk dari cara pandang, pengalaman dan kebiasaan sebagian 

orang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu, makanya dalam setiap 

tempat, lokasi atau Negara memiliki tradisi berbeda. Hal ini diwariskan 

secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menciptakan sebuah 

kebiasaan atau budaya. Adat istiadat merupakan seperangkat hukum adat 

                                                           
1
Dkk Rika Oktaria Putri, Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan, ed. by 

Eko Zulfikar Sulaiman M. Nur (Tulungagung: AUSY MEDIA, 2021). h. 4. 
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yang berlaku di berbagai jaringan di Indonesia, khususnya di daerah 

pedesaan dan perkotaan.  

Adat berasal dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan merupakan 

tingkah laku seseorang yang terus menerus bertindak dengan tujuan tertentu 

dan diikuti oleh lingkungan setempat dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Adat istiadat merupakan serangkaian norma, peraturan, dan adat istiadat 

yang berlaku dalam masyarakat umum dan diikuti oleh individu-individunya 

sebagai ciri khas dari watak dan budayanya.2 Adat istiadat sering kali dimulai 

dari praktek lisan yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lain sebagai ciri 

informasi dan pengalaman masyarakat umum. Adat istiadat juga dapat 

berubah dan berkembang dalam jangka panjang. Adat istiadat memainkan 

peranan penting di mata publik. Adat istiadat juga mempengaruhi cara 

individu berinteraksi satu sama lain dan cara mereka memahaminya serta 

memahami lingkungan sekitar mereka. Namun dalam lingkungan hukum 

yang maju, adat istiadat seringkali dihadapkan pada kesulitan. Misalnya, adat 

istiadat yang bertentangan dengan peraturan negara atau yang mengabaikan 

kebebasan umum dapat menjadi sumber perselisihan. Oleh karena itu, pada 

umumnya, tradisi dikoordinasikan dengan aturan-aturan yang harus diikuti 

setiap orang melalui siklus yang dikenal sebagai “tradisi yang dianut” atau 

“tradisi yang dirasakan”. Siklus ini mencakup otoritas publik dan spesialis 

yang sah untuk mengaudit dan memahami adat istiadat yang memiliki 
                                                           

2
Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016). h. 1. 
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kualitas positif dan dapat diprediksi berdasarkan standar hukum yang 

berlaku. Secara umum, adat istiadat merupakan bagian penting dari 

kepribadian dan kehidupan individu di Indonesia. Meski menghadapi 

kesulitan dalam tatanan hukum modern, adat istiadat sebenarnya 

mempunyai kualitas dan kemampuan yang signifikan di mata masyarakat, 

baik dari sudut pandang sah maupun tidak sah. Masyarakat Indonesia 

melestarikan budaya dan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang 

dilestarikan dan dipertahankan hingga saat sekarang ini, walaupun banyak 

juga yang sudah tidak lestari karena keengganan dan ketidakpedulian 

masyarakat yang kurang. Termasuk yang masih dilestarikan oleh sebagian 

masyarakat adalah dalam hal ini tentang kewarisan. Kewarisan harta 

tergantung dari kultur dan kebiasaan masyarakat, di setiap tempat memiliki 

aturan dan budayanya masing-masing yang dilestarikan.  

Secara umum di Indonesia terdapat tiga peraturan warisan yang 

berlaku, yaitu peraturan warisan Islam, peraturan warisan adat, dan 

peraturan warisan yang diatur negara.3 Masyarakat Indonesia mempunyai 

kebebasan untuk memilih hukum apa saja yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan kewarisan, namun bagi umat Islam justru memilih peraturan 

perundang-undangan Islam dengan asumsi jika ada sengketa perdebatan 

untuk menentukan permasalahannya dan menyelesaikannya bisa 

mengajukan di pengadilan. Kewarisan dalam Islam dan kewarisan dalam 

                                                           
3
Supardin, Membincang Problematika Kewarisan Di Indonesia, 1st edn (Depok: 

Rajawali Pers, 2022) <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>. h. 15. 
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sistem adat memiliki beberapa perbedaan dalam pembagian harta yang 

diwariskan. Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang 

melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur’an dan hadis. Meskipun demikian 

tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa 

yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan 

lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana 

baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga 

membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. 

Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum 

positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk 

memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.4 Dalam hukum 

kewarisan Islam dikenal istilah asas disebabkan kematian, yang berarti 

kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai 

akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta 

seseorang kepada orang lain, baru disebut kewarisan, apabila terjadi setelah 

orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta 

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan 

selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala 

bentuk peralihan harta seseorang yang hidup kepada orang lain, baik secara 

langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, 

tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. 

Sedangkan menurut hukum kewarisan Adat tidak terikat terhadap matinya 

                                                           
4
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3. 
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pewaris. Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat dalam 

pewarisan Islam tidaklah penting dalam hukum adat.5 Perbedaan dalam 

penggunaan hukum kewarisan mempengaruhi seberapa besar harta yang 

akan diperoleh oleh penerima manfaat. Hal ini dapat memicu perpecahan 

dan perselisihan jika masing-masing penerus menjaga sudut pandangnya dan 

mengambil sikap ekstrem terhadap satu sama lain, sehingga harus ada 

mediasi yang disertai negosiasi, musyawarah dan keikhlasan masing-masing 

dari para ahli waris. Dalam menentukan hukum waris dengan menggunakan 

peraturan adat setempat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 

umum maka dapat juga dilakukan secara kemasyarakat sendiri melalui 

mediasi, musyawarah dan kesepakatan bersama antar pewaris atau bisa di 

Pengadilan Negeri terdekat. Individu yang memiliki kasus warisan yang sah 

dapat fokus pada mediasi atau diskusi terlebih dahulu sambil terus 

mengajukan klaim di pengadilan. Dalam Islam ada peraturan yang mengatur 

hubungan seseorang dengan orang lain, hubungan antar manusia, yang 

tersirat adalah peraturan warisan, peraturan warisan erat kaitannya dengan 

lingkungan manusia. Ini menyangkut keberadaan dan kematian manusia. 

Pembahasan tentang warisan bisa saja terjadi karena meninggalnya 

seseorang dari dunia, jika tidak ada kematian maka tidak ada kewarisan. Jadi 

titik fokus utama pembahasan ini ialah mengenai peraturan warisan akibat 

meninggalnya pemilik properti. Karena meninggalnya pemilik harta maka 

                                                           
5
Akhmad Haries, ‘Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam 

Dan Hukum Kewarisan Adat’, Fenomena, Vol. 6. No. 2 (2014), 217. 
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muncul hak dan kewajiban orang yang mati, serta penyelesaian hak-hak 

sebab dan akibat yang timbul karena meninggalnya pemilik harta. 

Dalam Konstitusi Negara, dalam Buku II KUHP, ia tidak hanya 

mengatur pasal-pasal properti, namun juga mengontrol peraturan warisan. 

Untuk alasan apa peraturan warisan diatur dalam buku II KUHP. Kitab 

undang-undang melihat opsi untuk memperoleh sebagai hak material atas 

sumber daya dari seseorang yang meninggal (Pasal 528 KUHPerdata). 

Demikian pula Pasal 584 KUHP menyatakan bahwa hak pewarisan 

merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan harta, sedangkan 

tata cara memperoleh kebebasan milik itu diatur dalam Buku II KUHP, 

sehingga pengaturan mengenai warisan dimasukkan dalam Buku II KUHP. 

Mengingat kedua pengaturan tersebut, maka pengurus menempatkan 

peraturan warisan dalam buku II KUHP. Satu-satunya bidang Hukum Perdata 

yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang 

adalah hukum waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang 

asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi. Misalnya penjualan 

hak waris atau warisan yang belum dibagi-bagi, tidaklah bertentangan 

dengan hukum adat maupun hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung 

tanggal 3 April 1968, No. 116K/ Sip/1967) atau tukar agama, dalam hal ini si 

pembuat wasiat telah masuk Islam tidaklah menyebabkan gugurnya Surat 

Wasiat Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1976 No. SSOK/ 

Sip/1973). Dalam hukum perdata bahwa perbedaan agama tidak 

menghalangi ahli waris untuk mewarisi harta warisan, sebagaimana putusan 
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Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999, 

menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam, pelaksanaannya 

dapat melalui lembaga wasiat.6 Selama warisan tidak bertentangan dengan 

aturan yang sudah ada baik dalam hukum Islam atau dalam hukum positif 

maka pelaksanaan kewarisan tanah yang merupakan kebiasaan yang telah 

ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku. 

Warisan tanah adalah suatu interaksi sah yang mengatur pertukaran 

hak atas tanah dimulai dari satu individu atau substansi kemudian ke 

individu atau unsur berikutnya. Dalam lingkungan yang sah, warisan tanah 

memainkan peran penting dalam mengendalikan penguasaan wilayah dan 

menjamin bahwa kebebasan atas tanah dapat dipindahkan secara aman dan 

baik. Penerapan warisan tanah sangat bervariasi, bergantung pada undang-

undang umum dan peraturan pemerintah setempat. Dalam berbagai undang-

undang umum, warisan tanah dikelola oleh peraturan umum yang 

mengontrol warisan sumber daya individu, termasuk tanah. Interaksi ini 

biasanya mencakup pengajuan permohonan kepada pihak yang mempunyai 

keahlian, misalnya perwakilan pengadilan, untuk menyetujui laporan 

warisan. Warisan tanah juga sering kali diarahkan melalui peraturan 

pertanahan, yang mencakup pedoman sehubungan dengan pembelian, 

penjualan, dan pemanfaatan tanah. Kadang-kadang, warisan tanah mungkin 

juga memerlukan dukungan dari pakar pemerintah, seperti departemen 

                                                           
6
Djaja S.Meliala, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan 

pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2018). 
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pertanahan, untuk menjamin bahwa interaksi tersebut mematuhi setiap 

pedoman dan peraturan penting. Selain itu, warisan tanah juga memiliki 

konsekuensi sosial dan moneter. Misalnya, dalam tatanan sosial yang sangat 

bergantung pada daratan sebagai sumber pendapatan, warisan tanah dapat 

mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga. Dengan cara ini, proses 

pewarisan tanah seringkali dipertimbangkan dengan cermat untuk menjamin 

bahwa kebebasan atas tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa 

menimbulkan perjuangan atau kelemahan sosial. Di seluruh dunia, warisan 

tanah juga merupakan isu penting dalam pembicaraan mengenai kebebasan 

dasar dan hak-hak sipil. Banyak asosiasi dan badan legislatif di seluruh dunia 

berupaya untuk menjamin bahwa proses pewarisan tanah dilakukan dengan 

cara yang menghormati kebebasan dasar dan memajukan hak-hak sipil. 

Secara umum, warisan tanah merupakan bagian penting dari kerangka 

hukum dan peraturan yang berdampak pada cara pengelolaan dan 

pemeliharaan tanah. Siklus ini memerlukan pemahaman mendalam 

mengenai peraturan umum, pertanahan, dan kebebasan dasar agar dapat 

dilakukan secara adil dan kuat. 

Sistem kewarisan tanah yang terjadi di masyarakat Awo adalah sistem 

kepemilikan bergilir, yang dimana tanah ladang yang diwariskan digunakan 

secara bergantian oleh ahli waris selama masa periode tertentu, hukum adat 

ini telah ada dan berlangsung secara turun-temurun dilaksanakan oleh 

masyarakat Awo desa Kendenan, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini ditelaah 

berdasarkan perspektif maṣlaḥah. Seiring dengan berjalannya waktu dalam 
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penerapan sistem kewarisan tanah terdapat masalah-masalah yang sering 

muncul dalam penerapannya seperti semakin banyak dan panjang keturunan 

maka semakin rumit pula sistem kewarisan adat yang telah berlaku ada pula 

keegoisan para pemilik hak waris yang dimana dalam pelaksanaan 

menggunakan tanah tidak ingin dibagi atau digunakan bergilir, hal ini dapat 

merugikan pihak ahli waris yang lain. Maka dengan menggunakan kacamata 

maṣlaḥah memungkinkan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. 

Sistem kewarisan adat kolektif dari perspektif maṣlaḥah mengacu pada 

konsep hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum atau 

kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum. Istilah "maṣlaḥah " 

sendiri merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara tegas diatur 

dalam sumber-sumber hukum Islam utama seperti al-Qur'an dan Hadis, 

namun diakui sebagai prinsip yang dapat digunakan dalam menyusun 

hukum-hukum baru untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul 

dalam masyarakat. 

Dalam konteks kewarisan adat kolektif, prinsip maṣlaḥah dapat 

diterapkan untuk menyesuaikan aturan-aturan kewarisan adat dengan nilai-

nilai dan kepentingan yang dianggap baik bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Misalnya, dalam suatu komunitas adat yang memiliki sistem 

kewarisan yang berbeda dengan hukum Islam formal, prinsip maṣlaḥah 

dapat digunakan untuk menyesuaikan atau menafsir ulang aturan-aturan 

warisan adat agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 

mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. 
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Namun demikian, penggunaan maṣlaḥah harus dilakukan dengan hati-

hati dan berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam serta 

realitas sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Ini mengharuskan 

untuk memastikan bahwa penerapan prinsip ini tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar dan tidak menimbulkan 

kerusakan atau ketidakadilan bagi individu atau kelompok tertentu dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap kewarisan ini menjadi penting 

dan diperlukan oleh masyarakat secara umum karena sumber daya yang 

mereka miliki juga mencakup sumber daya yang berkaitan dengan individu 

lain, baik karena hubungan darah maupun perkawinan. Untuk menentukan 

permasalahan terkait warisan yang sebenarnya dihadapi masyarakat dan 

memerlukan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena 

berkaitan dengan harta serta hak-hak para ahli waris. Penyelesaian hak dan 

kewajiban dikarenakan meninggalnya seseorang diatur dengan peraturan 

hukum kewarisan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada tesis ini dibatasi agar tetap terarah, fokus 

penelitian ini meliputi: 

a. Sistem kewarisan tanah 

b. Tradisi 

c. Masyarakat Awo  
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d. Perspektif Maṣlaḥah.  

2. Deskripsi Fokus 

Guna memberikan kejelasan arah pada penelitian ini, perlu 

dikemukakan pengertian kata yang dianggap penting dengan tujuan 

menghindari salah paham dan penafsiran yang keliru agar pembaca 

memahami maksud dari penelitian ini. Adapun deskripsi fokusnya dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem kewarisan tanah 

Sistem yang dimaksud disini adalah sistem kewarisan tanah yang 

terjadi pada masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yang 

dimana menggunakan sistem pewarisan kolektif yaitu memperbolehkan ahli 

waris untuk mewariskan harta benda yang hanya dapat dimiliki bersama 

oleh sekelompok ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi di antara mereka 

sendiri-sendiri. Tanah ladang yang diwariskan akan digunakan oleh ahli 

waris secara bergilir selama masa yang telah ditentukan dan akan terus 

bergilir dan berganti kepada setiap ahli waris yang menggunakan tanah 

tersebut. Berdasarkan kepada kebiasaan, budaya serta tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap sistem kewarisan yang berlaku di daerah atau di 

wilayah masing-masing, sehingga kewarisan itu menjadi dasar dan menjadi 

hukum dalam membagi harta yang diwariskan.  
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b. Tradisi 

Adat atau kebiasaan merupakan suatu jenis kegiatan yang dilakukan 

lebih dari satu kali secara serupa. Rutinitas yang dilakukan secara rutin ini 

dilakukan karena dianggap memberikan manfaat bagi sebagian orang. Yang 

dimaksud dengan “tradisi” adalah suatu jenis kebiasaan yang diawali dengan 

serangkaian peristiwa, berlanjut seiring berjalannya waktu, dan akhirnya 

mendarah daging dalam suatu masyarakat. Tanah tradisi yang masyarakat 

Awo lakukan adalah tanah waris yang digunakan bersama secara turun-

temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. 

c. Masyarakat Awo 

Apa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang 

yang berbagi tempat atau wilayah dan mempunyai hubungan yang terjalin 

karena tradisi. Masyarakat Awo mayoritas berprofesi sebagai petani dan 

bermukim di wilayah Enrekang dekat kaki pegunungan Latimojong. Praktek 

yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat yang dimaksud adalah 

sistem warisan tanah yang diwariskan secara turun-temurun dan telah 

menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat setempat. Tradisi ini tetap 

lestari dan masih dijalankan hingga sekarang dan menjadi hukum adat 

masyarakat Awo. 

d. Perspektif maṣlaḥah  
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Penyelesaian masalah yang sering kali terjadi ditengah masyarakat 

dengan menggunakan perspektif maṣlaḥah. Maṣlaḥah adalah salah satu 

pertimbangan landasan hukum yang sering digunakan dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalah dalam penetapan 

hukum Islam, dan maṣlaḥah masuk ke dalam maqāṣid al-Syarī’ah yaitu 

pemeliharaan terhadap agama yaitu penjagaan terhadap jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Dalam hal ini tanah yang diwariskan merupakan harta 

kepemilikan ahli waris namun dalam pelaksanaanya bahwa harta tersebut 

tidak sepenuhnya menjadi milik ahli waris secara subjektif, namun digilir 

penggunaanya secara bersama oleh ahli waris, semakin banyak ahli waris 

maka semakin lama pula rotasi penggunaan lahan tersebut.. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fokus penelitian dan deskripsi fokus di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok masalah yaitu, bagaimana Sistem Kewarisan Tanah 

Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang ditinjau dari 

Perspektif maṣlaḥah. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan 

Baraka, Kabupaten Enrekang ? 

2. Bagaimana hambatan dalam implementasi kewarisan Islam pada hukum 

waris adat Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang ? 
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3. Bagaimana Tinjauan Maṣlaḥah terhadap sistem kewarisan tanah pada 

Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Penulisan karya ilmiah membutuhkan berbagai dukungan dan teori 

maupun rujukan yang relevan dengan penelitian sebuah karya tulis ilmiah. 

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis melakukan kajian terhadap 

karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah. 

1. Supardin dalam bukunya “Fikih Mawaris dan Hukum 

Kewarisan”, 2020. Memberikan penjelasan bahwa 

penggolongan ahli waris dan sistem pembagian harta warisan 

versi fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, dan KUHPerdata 

mempunyai persamaan dan perbedaan. Secara garis besarnya, 

golongan atau kelompok ahli waris persamaannya terdapat 

pada ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman, sedangkan 

perbedaannya fikih mawaris mempunyai ahli waris yang lebih 

banyak dari pada hukum kewarisan baik KHI maupun 

KUHPerdata. Sedangkan dalam penelitian tesis ini memberikan 

penjelasan kewarisan tanah adat masyarakat Awo perspektif 

maṣlaḥah. 

2. Supardin,  Membincang Problematika Kewarisan di Indonesia. 

2022. Pembahasan dalam buku ini, adalah mencakup tentang 
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studi analisis pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia yang 

berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan 

dengan undang-undang dan penerapannya dalam masyarakat 

Muslim di Indonesia termasuk adat istiadat setempat dengan 

penegasan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. 

Untuk lebih memfokuskan substansi masalah, maka dapat 

dilihat pada rumusan masalah berikut ini. Untuk menganalisis 

lebih rinci pembahasan buku ini, penulis merumuskan kajian 

pada: sistem penggolongan ahli waris menurut hukum 

kewarisan di Indonesia; serta sistem pelaksanaan pembagian 

harta warisan dalam masyarakat Muslim dan non-muslim 

berdasarkan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku di 

Indonesia. Buku ini membahas tentang penggolongan ahli 

waris berdasarkan fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, 

hukum kewarisan perdata, dan hukum kewarisan adat. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji 

kewarisan adat. Kedua, perbedaan adalah penelitian tinjauan 

permasalahan dari segi perspektif Maṣlaḥah. 

3. Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Hukum Kewarisan Islam”, 2016, membahas pengantar seputar 

pengertian, ruang lingkup, tujuan dan dasar hukum kewarisan 
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Islam. Selanjutnya diulas secara historis mengenai hukum 

kewarisan Islam sejak pra Islam sampai sekarang. Lalu 

dilanjutkan dengan unsur-unsur kewarisan dan semua 

persyaratan yang mengikutinya, termasuk dalam pembahasan 

mengenai pengelompokan para ahli waris dari berbagai sudut 

pandang yang memudahkan. Metode penghitungan kewarisan 

dengan berbagai seluk beluknya juga menjadi pembahasan 

pada bagian selanjutnya, disertai dengan contoh-contoh kasus 

yang masih sederhana, dan pada bagian akhir diperkenalkan 

juga sistem kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah di 

Indonesia, karena kecenderungan masyarakat untuk membagi 

harta peninggalannya dengan cara adat sangat tinggi. Dalam 

penelitian tesis ini memberikan pandangan bagaimana 

perspektif maṣlaḥah dapat diterapkan terhadap sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang. 

4. Akhmad Haries dalam jurnalnya “Analisis Tentang Studi 

Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum 

Kewarisan Adat”, 2014. Jurnal ini menjelaskan bahwa konflik 

akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di 

masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum 

pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain 

disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap 
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pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh 

problem yuridis yang berkaitan dengan hukum waris yang 

berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang hukum waris 

yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan 

hukum waris di Indonesia yang menjadi pembeda dalam jurnal 

dan penelitian ini adalah fokus penelitian yang akan diteliti 

yaitu jurnal berfokus kepada studi komparasi antara hukum, 

Islam dan hukum adat sedangkan dalam penelitian tesis ini 

memberikan pandangan bagaimana perspektif maṣlaḥah dapat 

diterapkan terhadap sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. 

5. M. Alimashariyanto Dkk, dalam jurnalnya “Kewarisan Adat 

Bolang Mongondow di Kota Kotamobagu Perspektif Maṣlaḥah”, 

2022, penelitian ini menjelaskan bahwa kewarisan merupakan 

sarana yang legal dalam proses perpindahan harta dari pewaris 

kepada ahli warisnya. Islam telah menetapkan aturan waris 

dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Namun peristiwa 

pembagian warisan sering kali menimbulkan perselisihan dan 

pecahnya persaudaraan. Mirip halnya dengan peneliti bahwa 

apa yang terjadi pada masyarakat Awo masih menggunakan 

sistem waris kekerabatan berupa sistem adat yang dilakukan 

turun-temurun, bahwa penelitian yang akan diteliti dalam 

jurnal berfokus kepada warisan tersebut berupa hibah atau 
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memang sebagai warisan dan di dalam dalam penelitian tesis 

ini memberikan pandangan bagaimana perspektif maṣlaḥah 

dapat diterapkan terhadap sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. 

6. Rukiah & Herman, hasil penelitian ini menjelaskan dalam 

jurnalnya berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan 

Adat Dalam Perspektif Hukum Islam”, 2011. menuliskan bahwa 

Aspek hukum duniawi, sebagai wujud perkembangan hukum 

Islam dapat dilihat pada problematika kewarisan Islam 

terutama yang menyangkut kewarisan kebun. Masyarakat 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang bahwa sebagian besar 

penyelesaian sengketa jarang dilakukan melalui lembaga 

hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan. Banyak 

perselisihan dan sengketa diselesaikan secara musyawarah. 

Seperti halnya dalam pembagian harta warisan dan 

penyelesaian berbagai persoalan atau sengketa selalu 

dilaksanakan melalui musyawarah terutama masalah sengketa 

kewarisan kebun. Kalau terjadi suatu sengketa, maka tokoh 

masyarakat yang ada di daerah tersebut akan berusaha untuk 

menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau 

konsultasi. Pada fokus penelitian yang terdapat di dalam jurnal 

ini berfokus kepada penyelesaian sengketa masalah tanah 

ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam penelitian tesis ini 



19 
 

 
 

memberikan pandangan bagaimana perspektif maṣlaḥah dapat 

diterapkan terhadap sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. 

7. Nur Wahid dkk dalam jurnalnya “Analisis Penyelesaian 

Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa 

Studi Kasus” (Desa Mamapang Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa), 2022, dalam praktek masyarakat, sengketa 

kewarisan umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan. 

Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya 

cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan 

dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di 

kalangan para ahli waris. Manusia lebih cenderung tamak 

dalam memiliki dan menguasai harta, menyebabkannya 

terperosok dalam perilaku zalim dan merampas hak orang lain. 

Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya 

hubungan silaturahmi antar sesama ahli waris. Pada fokus 

penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini berfokus kepada 

penyelesaian sengketa masalah tanah ditinjau dari segi hukum 

Islam dan di dalam penelitian ini akan membahas sistem 

kewarisan Islam dan sistem kewarisan tanah masyarakat Awo, 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang perspektif maṣlaḥah. 

8. Zakiul Fuady Muhammad Daud, dalam jurnalnya “Menyoal 

Rekonstruksi Maqasid Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan 
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Islam”, 2018. Menuliskan tujuan dari tulisan penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan maqashid 

yang digunakan dalam merekonstruksi hukum Islam di bidang 

kewarisan dan bagaimana posisi maqashid pada beberapa 

masalah dalam kewarisan Islam. Banyak penelitian yang 

membahas tentang rekonstruksi hukum Islam, seperti 

Karimatul Ummah meneliti tentang pengembangan konstruksi 

metodologi hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa menghadapi 

perkembangan zaman dan dinamisasi masyarakat Indonesia, 

perlu adanya konstruksi pengembangan metodologi hukum 

Islam agar mampu menjawab tantangan zaman dan hukum 

Islam senantiasa relevan sepanjang zaman. Pada fokus 

penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini berfokus kepada 

rekonstruksi hukum kewarisan Islam melalui maqasid syariah 

dan di dalam penelitian ini akan membahas sistem kewarisan 

Islam dan sistem kewarisan tanah masyarakat Awo, Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang perspektif maṣlaḥah. 

9. Raja Ritonga, dalam jurnalnya “Dinamika Maslahat dalam 

Kewarisan Islam”, 2022. Peraturan dan hukum Islam selalu 

memberikan maslahat bagi umat. Tidak ada ketetapan hukum 

yang menyusahkan para mukallaf, sebab semua pelaksanaan 

hukum dalam ajaran Islam mempunyai makna dan hikmah 
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yang akan dirasakan oleh umat manusia. Meskipun hukum itu 

pada hakikatnya ditujukan kepada umat Islam, namun manfaat 

pada penerapannya akan dirasakan oleh semua makhluk yang 

ada disekitarnya. Kemaslahatan dalam penerapan hukum 

sangat memberikan dampak positif, tidak terkecuali dalam 

penerapan hukum waris. Karena pembagian harta warisan 

sangat diyakini oleh umat Islam merupakan sebuah keutamaan, 

yaitu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak bisa 

ditawar untuk mengubahnya. Penentuan bagian di dalam al-

Qur’an sebuah bentuk penetapan dalam prosesnya. Pada fokus 

penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini berfokus kepada 

penyelesaian sengketa masalah kewarisan ditinjau dari segi 

maslahat sedangkan di dalam penelitian ini akan membahas 

sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan tanah 

masyarakat Awo, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

perspektif maṣlaḥah. 

10. Aminuddin, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “Hibah Sebagai 

Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae 

(Telaah Atas Hukum Islam)”, 2018. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsep hibah yang berlaku pada 

masyarakat suku Pattae dilakukan dengan cara berimbang, 

yaitu membagi rata tanah milik orang tua kepada seluruh anak 

yang ada melalui musyawarah antara orang tua dan anak, baik 
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ia anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun perlu 

dicatat, bahwa harta milik orang tua yang telah diberikan 

kepada anak sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh orang 

tua apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Implikasi 

Penelitian; Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan 

selalu hadir dari setiap keputusan yang bijaksana dan arif, 

tidak terkecuali dalam masalah pembagian harta. Pada fokus 

penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini berfokus kepada 

penyelesaian masalah kewarisan melalui hibah sedangkan di 

dalam penelitian ini akan membahas sistem kewarisan Islam 

dan sistem kewarisan tanah masyarakat Awo, Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang perspektif maṣlaḥah. 

11. Tarmizi, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “Kaidah 

Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu 

Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, 

2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah pembagian 

harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge 

Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan 

daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan 

Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan 

daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang 

lain kemudian prinsip ini berlaku melalui kesepakatan bersama 

antara ahli waris. Kaidah pembagian harta warisan masyarakat 
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di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tidak sesuai 

menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāriṡ, namun 

karena kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama (islah) dan saling membantu, sedang hal 

tersebut dibolehkan dalam Islam, maka hal itu dibolehkan 

dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan 

dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan. Pada 

fokus penelitian yang terdapat di dalam jurnal ini berfokus 

kepada mendahulukan kesepakatan daripada penentuan 

mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam sedangkan di 

dalam penelitian ini akan membahas sistem kewarisan Islam 

dan sistem kewarisan tanah masyarakat Awo, Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang perspektif maṣlaḥah. 

12.  Haeruddin dalam disertasi yang berjudul Rekonstruksi Hukum 

Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir Kabupaten 

Maros Perspektif Hukum Islam, 2024. Penelitian ini membahas 

konsep rekonstruksi kewarisan pada masyarakat pesisir untuk 

menjadikan anak keturunan bisa menjadi cakap dan 

bertanggung jawab dalam mengelola dan membagi harta waris 

disebabkan karena mereka sebagai ahli waris utama. 

Sedangkan dalam penelitian tesis ini memberikan pandangan 

bagaimana perspektif maṣlaḥah dapat diterapkan terhadap 

sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo Kecamatan 
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Baraka, Kabupaten Enrekang, ini yang membedakan disertasi 

yang telah ada dengan penelitian tesis ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini secara umum untuk memberikan pengetahuan 

mengenai sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo Kecamatan 

Baraka, Kabupaten Enrekang guna untuk memberikan jawaban dari 

permasalahan yang sudah dirumuskan. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui praktek kewarisan tanah pada masyarakat Awo. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Kewarisan Islam 

pada hukum waris adat Pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk mengetahui tinjauan maṣlaḥah terhadap sistem kewarisan 

tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta manfaat 

dan kontribusi terhadap pemahaman Sistem Kewarisan Tanah Pada 

Masyarakat Awo Desa Kendenan, Kabupaten Enrekang Perspektif 

Maṣlaḥah, sebagai berikut: 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, menambah 

wawasan dan khazanah keilmuan mengenai Sistem Kewarisan Tanah 

Pada Masyarakat Awo Desa Kendenan, Kabupaten Enrekang 

Perspektif Maṣlaḥah. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat 

dan sumbangsi pemikiran bagi masyararakat (pelaku sistem 

kewarisan adat) dalam mengetahui sistem kewarisan hukum Islam 

dan sistem kewarisan perdata dan memperhatikan maṣlaḥah yang 

berdampak pada masyarakat itu sendiri. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Menghasilkan novelty atau penelitian yang baru dan belum pernah 

dikaji sebelumnya dari penelitian terdahulu dan berharap dapat 

memberikan pandang terhadap masyarakat tentang hukum Islam. 

2) Memberikan konsep maṣlaḥah yang berkaitan dengan sistem 

kewarisan kepada masyarakat Awo dan memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan pemikiran hukum.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Sistem Kewarisan 

Supardin dalam bukunya menjelaskan ada tiga sistem hukum 

kewarisan yang berlaku di Indonesia, meliputi fikih mawaris yaitu hukum 

kewarisan Islam di Indonesia, hukum kewarisan adat di Indonesia, dan 

hukum kewarisan perdata di Indonesia.1 Masyarakat Indonesia dalam 

prakteknya lebih cenderung menggunakan sistem kewarisan adat yang 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara ahli waris, dan 

masih sedikit yang menggunakan sistem kewarisan Islam walaupun 

mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. 

1. Kewarisan Islam 

Sebelum masuk ke pengertian warisan perlu diketahui terlebih dahulu 

apa yang dimaksud dengan ilmu waris. Kewarisan adalah salah satu disiplin 

ilmu yang penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan 

harta dan warisan yang ditinggalkan. Islam sendiri terdapat ilmu yang 

membahas tentang kewarisan. Dalam istilah ilmu syariat ilmu waris ini biasa 

disebut dengan nama “Ilmu Fara`idh”. Ilmu berarti pengetahuan. Sedangkan 

al Fara`idh adalah bentuk jamak dari fariidhah yang berarti bagian tertentu. 

Menurut istilah syar’i ilmu fara`idh adalah suatu cabang ilmu syariat yang 

membahas tentang cara pembagian harta warisan, yang meliputi siapa saja 

                                                           
1Supardin, Membincang Problematika Kewarisan Di Indonesia (Depok: Rajawali 

Press, 2022), h. 11. 
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yang berhak mendapatkan warisan, yang tidak berhak, serta berapa jumlah 

yang didapatkan. Selain itu ilmu ini juga sering dinamakan ilmu mawarits, 

atau fiqh al-Mawarits. Dalam bahasa Indonesia ia kemudian lebih dikenal 

dengan istilah ilmu waris atau ilmu pembagian pusaka.2 Kata mawaris juga 

sinonim dengan kata farāiḍh yang berasal dari kata faridah yang artinya 

bagian-bagian yang sudah ditentukan (al-Mafrudah), kemudian dikenal 

dengan ilmu farāiḍ, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. 

Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan farāiḍh karena dua alasan, pertama, 

Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan 

kalimat faridatan min Allah, kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu 

sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan 

kalimat farāiḍh, yaitu Ta’allam al-Farāiḍh. Kedua, Allah Swt. Menjelaskan 

kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global 

tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini farāiḍ dijelaskan secara 

terperinci termasuk bagian masing- masing ahli waris.3 Ilmu ini istimewa 

karena rincian pembagian warisan diatur secara detail dalam Al-Qur'an, 

berbeda dengan kewajiban ibadah lain seperti shalat dan puasa yang 

dijelaskan secara global. Oleh karena itu, ilmu farāiḍh menjadi sangat penting 

dalam Islam, karena memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi sesuai syariat, 

serta mencerminkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

                                                           
2Anshari Taslim, Belajar Mudah Ilmu Waris, (t.t., t.p., t.th.), h. 1 
3Abd al-Aziz al-Muhammad al-Salman, al-Kunuz al-Maliyyah fi al-Faraid al-Jaliyyah 

(Riyadh: Dar al-Thayyibah, 2001), 3. 
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Dalam bahasa Arab al-Mirâts (Warisan) menurut etimologi adalah 

berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari 

satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih 

harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. 

Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban 

pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.4 Ulama fikih mengatakan 

makna warisan adalah semua yang ditinggalkan si mayyit berupa harta 

benda, ataupun segala sesuatu yang dengan sebab meninggalnya pemilik 

harta menurut syariat kemudian menjadi hak si pewaris. Ilmu Waris adalah 

kaidah-kaidah fikih dengan perhitungan yang bisa mengetahui bagian-bagian 

setiap ahli waris terhadap harta yang di warisakan. 

Beberapa pendapat tentang kewarisan, mereka berpendapat: 5 

a. al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak 

kepemilikan atas suatu benda maupun yang bukan benda dari 

seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih 

hidup.  

b. al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu 

yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode 

                                                           
4Muhammad Ali al-Sabuni, Hukum Waris Dalam Islam, editor Kasimun, (Palapa Alta 

Utama, 2013), h. 32. 
5 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, ed. by Ulfatun Hasanah, 1st 

edn (Surabaya: Pustaka Radja, 2016). h. 3 
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perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli 

waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.  

c. al-Jundi merumuskan bahwa (Kewarisan adalah suatu ilmu 

tentang kaidah-kaidah fikih dan metode perhitungan yang dapat 

mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta 

peninggalan. 

Sumber hukum kewarisan Islam atau ilmu farāiḍh bersumber al-

Qur’an, hadis-hadis nabi Muhammad, dan ijma sahabat. di dalam al-Qur’an 

terdapat ayat-ayat waris, seperti dalam QS al-Nisa/4:11. 
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Terjemahnya: 

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) 
itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 
Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia 
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 
orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 
meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 
seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang 
dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 
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lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.6 

Lanjutan ayat dalam QS al-Nisa/4:12. 
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Terjemahnya:  

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan 
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 
(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia 
tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing 
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka 
(saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam 
bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau 
(dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). 
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.7 

Dan juga di ayat QS al-Nisa/4:176 Allah Subhanahu wa Ta'ala 

berfirman: 

                                                           
6Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, Situs Resmi Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176 (Di akses 26 Mei 
2024). 

7Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag, “Situs Resmi Kemenag”, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176 (Di akses 26 Mei 
2024). 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176
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Terjemahnya: 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika 
seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara 
perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun 
saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) 
jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan 
itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan 
perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua 
orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu 
agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”8 

Serta Hadis Nabi tentang warisan, beliau bersabda: 

َ يْهِ
 
ل
َ
َع َاُلله

ه
َصَل َاِلله َرَسُوْلُ الَ

َ
َق الَ:

َ
َق هُمَا

ْ
ن
َ
َع َاُلله َ ي ِ

َرَصِ  اسٍ بَّ
َ
َع َإبْنِ نِ

َ
مََع

ه
 وَسَل

رٍَ
 
ك
َ
وْلىَرَجُلٍَذ

َ
لِأ
َ
رإئِضَُف

َ
تَِإلف

َ
بْق
 
أ مَاَ

َ
لِها،َف

ْ
ه
 
رإئِضََبأ

َ
إلف وإَ

ُ
حِق

ْ
ل
 
 9أ

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan 
kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling 
dekat dengan mayit.” 

Ayat-ayat dan hadis di atas merupakan dalil-dalil tentang warisan dan 

menjadi pondasi penetapan hukum kewarisan Islam. Allah telah menetapkan 

dan merincikan pembagian-pembagian warisan secara jelas. Sedangkan ijma 

                                                           
8Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag” Situs Resmi Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=176&to=176 (di akses 27 Mei 
2024) 

9Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyadh: Baitul Afkar al-
Dauliyah, 1998). h. 658. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=176&to=176
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sahabat Para Sahabat telah berijtihad dalam ilmu farāiḍ pada kasus-kasus 

tertentu. Seperti “umariyatain, musyarakah, kewarisan kakek bersama 

saudara, kewarisan żawil arhām, khunsa‟, kewarisan bayi dalam kandungan, 

mafqūd (orang hilang), dan lain sebagainya. Para sahabat, tabi’in, dan tabi’ 

tabi’in telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu farāiḍ dan tidak 

ada seorangpun yang menyalahi ijma tersebut.10 ayat-ayat al-Qur'an dan 

hadis Nabi merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum kewarisan 

Islam, dengan pembagian harta waris yang telah ditentukan secara rinci oleh 

Allah. Di samping itu, ijma’ para sahabat, yang diperkuat melalui ijtihad 

dalam menghadapi kasus-kasus khusus seperti umariyatain, musyarakah, 

dan kewarisan pihak tertentu lainnya, semakin mempertegas kedudukan 

ilmu farāiḍ sebagai ilmu yang sah dalam Islam. Kesepakatan yang dicapai 

oleh para sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in tentang legalitas ilmu ini 

menunjukkan tidak adanya perbedaan pandangan dalam penerimaan dan 

pelaksanaannya. Hal ini menjadikan ilmu farāiḍ sebagai komponen penting 

dalam hukum Islam yang memastikan keadilan dalam pembagian warisan. 

Dalam kewarisan Islam terdapat asas-asas meliputi:  

a. asas keatuhidan,  

b. asas keadilan,  

c. asas ijbari (paksaan),  

d. asas kewarisan akibat kematian,  

                                                           
10Muhibbussabry, Fikih Mawaris, 1st edn (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022). h. 

10. 



33 
 

 
 

e. asas bilateral-individual,  

f. asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga,  

g. asas persamaan hak dan perbedaan bagian,  

h. asas personalitas keIslaman.11 

Sistem warisan dalam peraturan Islam dikenal sebagai kewarisan 

individu dan bilateral. Dengan hadirnya kerangka warisan yang individual, 

berarti sumber daya yang diperoleh dapat dipisahkan menjadi kepemilikan 

individu. Setiap penerima harta warisan menerima bagiannya secara 

mandiri, tanpa terikat pada penerima harta yang lainnya. Hal ini tergantung 

pada pengaturannya sehingga setiap orang atau individu dapat mengakui dan 

menggunakan harta warisnya secara mandiri, yang dalam hukum Islam 

disebut dengan “ahliyah al-wujub”. Dengan demikian, setiap ahli waris 

mempunyai hak untuk menuntut bagiannya atas warisan tersebut dan 

mempunyai pilihan untuk mengelolanya. Dalam peraturan warisan Islam 

tidak ada kualifikasi antara yang muda dengan warisan anak tertua, ataupun 

anak tengah, dewasa atau baru dikandung, menikah atau belum, semuanya 

mempunyai hak istimewa atas harta yang diperoleh dari orang tuanya. Selain 

bersifat individual, pewarisan Islam juga bersifat bilateral, artinya ahli waris 

harus berdiskusi mengenai bagaimana harta yang akan dibagikan. Dalam 

pewarisan Islam, harta warisan berpindah kedua arah karena sistem 

bilateral. Artinya setiap individu mendapat kebebasan warisan dari kedua 

                                                           
11Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, ed. by Zulaikha, 1st edn 

(Serang: A-Empat, 2021). h. 15-30. 
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sisi garis keluarga, yaitu garis anggota keluarga laki-laki dan garis anggota 

keluarga perempuan.12 Sebagai contoh, Laki-laki mempunyai pilihan untuk 

mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Selain itu, 

seorang wanita mempunyai pilihan untuk memperoleh properti dari pihak 

ayahnya dan pihak ibunya. 

Sedangkan pengertian Waris dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 171 ayat (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 

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

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. 

Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-

hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari 

orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus 

antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta 

dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa 

hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. 

Dalam pasal tersebut, istilah tirkah yang dalam fikih dipahami dengan harta 

peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan 

jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran 

wasiat. Pasal 171 huruf (d) menegaskan mengenai tirkah dimaksud dengan 

istilah harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik 

yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hanya 

                                                           
12Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, ed. by Zakiyah Ulfah (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2019). h. 21. 
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saja dalam ketentuan pasal-pasal KHI tidak dijelaskan, manakah yang harus 

didahulukan antara pembayaran hutang ataukah pembayaran wasiat pewaris 

jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran keduanya kecuali 

salah satunya. Walaupun pada akhirnya, dengan adanya konfirmasi pasal lain 

dalam KHI sebagaimana yang tersebut dalam pasal 175 ayat (1) secara 

umum dapat dipahami kemungkinan untuk memprioritaskan pengeluaran 

biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian utang, wasiat dan pembagian 

harta waris jika ada.13 Secara keseluruhan, waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) diartikan sebagai aturan yang mengatur 

pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

termasuk penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besaran 

bagian masing-masing. Aturan ini menjelaskan hak-hak perdata yang timbul 

karena adanya hubungan khusus antara pewaris dan ahli waris, baik melalui 

hubungan darah (nasab), susuan, maupun pernikahan. Dalam fikih, istilah 

tirkah merujuk pada harta peninggalan pewaris sebelum dikurangi biaya 

penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pembayaran wasiat. Pasal 

171 huruf (d) menjelaskan bahwa tirkah meliputi harta benda maupun hak-

hak yang dimiliki pewaris. Namun, KHI tidak secara tegas menetapkan 

prioritas antara pembayaran utang dan wasiat jika harta peninggalan tidak 

mencukupi untuk keduanya. Meski begitu, Pasal 175 ayat (1) memberikan 

pemahaman umum bahwa prioritas diberikan kepada biaya penyelenggaraan 

jenazah, diikuti oleh pembayaran utang, wasiat, dan pembagian harta waris. 
                                                           

13 A.Sukris Sarmadi, Hukum Waris Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam 
Dan Fikih Sunni), Pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)., h. 21 
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Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur berdasarkan 

beberapa prinsip dan konsep yang terkait dengan hukum waris Islam. 

Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan kewarisan dalam 

KHI: 

a. Ahli waris dalam KHI adalah seseorang yang memiliki 

hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik melalui hubungan 

darah (nasab) atau perkawinan. KHI mempertahankan 

kewarisan, termasuk Dzawil Furdl, Ashobah, dan Dzawil Arham, 

serta beberapa hal yang tidak diatur dalam kewarisan seperti 

ahli waris pengganti, wasiat wajibah, dan sebagainya.14 

Menurut KHI, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengan pewaris melalui nasab atau perkawinan. 

KHI mengatur pembagian warisan sesuai hukum Islam, 

termasuk Dzawil Furdl, Ashobah, Dzawil Arham, serta aspek 

tambahan seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. 

b. Pengaturan Kewarisan: KHI mengatur kewarisan dalam Buku II 

yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Ahli waris diatur dalam 

KHI berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta 

                                                           
14Djafar Abdul Muchith, Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam 

 (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum 
Islam), “Situs Mahkamah agung Republik Indonesia”, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam 
menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104 (diakses 22 Juni 
2024). 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam%20menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam%20menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104
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beberapa hal yang tidak diatur dalam kewarisan Islam.15 

kewarisan diatur dalam Buku II KHI yang terdiri dari 6 bab dan 

44 pasal. KHI menentukan ahli waris berdasarkan hubungan 

darah dan perkawinan, serta mencakup beberapa aspek yang 

tidak diatur dalam hukum kewarisan Islam. 

c. Landasan Yuridis dan Fungsional: KHI disusun berdasarkan 

landasan yuridis dan fungsional. Ia mengarahkan kepada 

menyatukan berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam 

dan menuju kepastian hukum bagi umat Islam. KHI juga 

disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam 

Indonesia.16 Dapat disimpulkan bahwa KHI memperhatikan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap 

masalah warisan dan memberikan ruang dalam mengelola 

harta waris dalam pengaturannya. 

d. Perspektif Keadilan Gender: KHI juga ditinjau dari perspektif 

keadilan gender. 

Dalam sintesis, KHI mengatur kewarisan berdasarkan hubungan 

kekerabatan, mempertahankan kewarisan Sunni, dan mengarahkan kepada 

kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia. Namun, KHI juga 

memungkinkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum waris terhadap 

laki-laki dan perempuan dari perspektif keadilan gender. 

                                                           
15Yusuf Somawinata, ‘Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di 

Indonesia’, Alqalam, 26.1 (2009), 129 <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>. 
16Somawinata. 
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Penggolongan atau pengelompokkan ahli waris versi hukum 

kewarisan Islam di Indonesia adalah ahli waris berdasarkan penggolongan 

yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Penggolongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut 

dengan istilah kelompok ahli waris. Penggolongan atau kelompok ahli waris 

tersebut meliputi: 

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

1. Menurut hubungan darah:  

 Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman, dan kakek. 

 Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dan nenek. 

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau 

janda (istri). 

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Penggolongan ahli waris versi 

hukum kewarisan Islam di Indonesia meliputi golongan laki-laki dan 

golongan perempuan, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan golongan 

laki-laki dan golongan perempuan saja.17 Pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, ahli 

waris digolongkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan dua 
                                                           
17

Supardin. 
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golongan ini tanpa membahas kategori ahli waris lainnya yang 

mungkin berhak menerima warisan. Dengan demikian, KHI hanya 

mengutamakan pembagian warisan berdasarkan golongan laki-laki 

dan perempuan 

2. Kewarisan Adat 

Hukum adat waris merupakan nama lain dari hukum kewarisan adat. 

Dengan pemahaman bahwa hukum waris adat tidak hanya mencakup 

pewarisan dalam kaitannya dengan ahli waris, maka istilah Arab “warisan” 

diambil dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hukum adat waris 

adalah hukum adat yang antara lain mengatur tentang sistem dan asas-asas 

pewarisan, ahli waris, serta peralihan penguasaan dan pemilikan suatu 

warisan dari seorang ahli waris kepada ahli waris berikutnya. Hukum 

mewariskan harta benda dari satu generasi kepada keturunannya adalah 

yang dikenal dengan hukum adat waris, pada dasarnya didasarkan pada asas 

kemasyarakatan atau kebersamaan yang merupakan identitas bangsa 

Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum 

waris adat tidak mengenal bagian bagian tertentu untuk para ahli waris 

dalam sistem pembagiannya.18 Hal ini berdasakan kepada kebiasaan dan pola 

pandang masyarakat adat terhadap keadilan kepada para ahli waris. 

Pendapat Soepomo, hukum adat waris yaitu memuat peraturan-

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang- 

                                                           
18

Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016). 
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barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda 

(immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. 

Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris 

haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:  

a. Adanya Pewaris;  

b. Adanya harta Waris;  

c. Adanya ahli Waris; dan  

d. Penerusan dan Pengoperan harta waris.19 

Peraturan perundang-undangan yang ada dan saat ini berlaku di 

Indonesia belum tampak sebagai suatu kesatuan yang menyatukan hukum-

hukum kewarisan yang ada. Secara keseluruhan, ada lebih dari satu jenis 

peraturan hukum waris yang berlaku dalam keseluruhan undang-undang 

yang bersifat positif bagi masyarakat. Faktanya, ada tiga jenis hukum waris 

yang masih berlaku dalam keadaan yang sama. Hukum Perdata Nasional 

pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya belum terkodifikasi atau 

disatukan. 

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan 

berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau 

kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat 

dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia 

                                                           
19

Yulia. 
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yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga 

(3) macam, yaitu: 

a. Sistem Kekerabatan Patrilinial; Sistem kekerabatan ini pada 

prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak 

ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang 

istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan 

kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung 

dan semua kerabatnya. Dalam susunan masyarakat patrilinial ini yang 

berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, 

sedang anak perempuan tidak berhak atau dapat menerima warisan 

karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari 

kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. 

b. Sistem Kekerabatan Matrilinial; Pada dasarnya sistem ini adalah 

sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu 

dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang 

perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka 

semua berasal dari seorang ibu asal. Dalam masyarakat ini sistem 

perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput 

dimana pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke 

dalam lingkungan kerabat pihak istri. Namun demikian suami 

tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap 

bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak 

termasuk di dalam kerabat pihak istrinya. Sedangkan anak-anaknya di 
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dalam perkawinan itu masuk ke dalam kerabat pihak istrinya atau 

ikut ibunya. Dan pada hakikatnya si ayah tidak mempunyai kekuasaan 

terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal 

dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta 

peninggalannya. 

c. Sistem Kekerabatan Parenta; Sistem kekerabatan ini menarik garis 

keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga 

dalam kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya 

tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu 

Pihak.20 Sistem kekerabatan ini yang digunakan oleh masyarakat Awo 

dalam sistem kewarisannya yang tidak membedakan antara ahli waris 

dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan tidak ada pembeda antara 

kedua pihak, sama-sama memiliki hak yang setara. 

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia 

terdapat tiga macam sistem, yaitu: 

a. Sistem Kolektif Yaitu, apabila para pewaris mendapat harta 

peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari 

para pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan.menurut 

sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta 

peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, 

mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya Pada 

                                                           
20Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia, ed. by Farkhani (Solo: 

Pustaka Iltizam, 2016). H. 26. 
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umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan 

leluhur yang disebut‚ harta berupa bidang tanah (pertanian) dan atau 

barang-barang pusaka.  

b. Sistem Mayorat Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan 

hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan 

memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak 

dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan 

wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung 

beradat pepaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak 

tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang”. Sedangkan di daerah 

Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh 

anak wanita yang disebut “tunggu tubang” (penunggu harta). 

c. Sistem Individual apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki 

secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak 

memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga 

mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat. Sistem 

kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang 

parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata dan dalam hukum waris Islam.21  

Mengingat peneriman sistem warisan, terdapat penerima kolektif, 

khususnya dengan anggapan ia mewariskan harta bersama kepada penerima 

warisan bersama, penerima warisan bersama, khususnya dalam hal sistem 

                                                           
21Rosadlina, Hukum Adat, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2017). h. 150. 
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kewarisan yang meninggalkan harta bersama yang akan diberikan kepada 

anak tertua, dan penerima perseorangan atau individual, lebih spesifiknya 

dengan asumsi ahli waris akan mewariskan harta miliknya yang mana harta 

tersebut akan disebarkan dan diberikan haknya kepada penerima warisan 

atau ahli waris. 

3. Kewarisan KUHPerdata 

Menurut Djaja dalam bukunya Hukum Waris Menurut Undang-

Undang Hukum Perdata, ia mengatakan Hukum waris adalah ketentuan yang 

mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, 

Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan 

seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan 

tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara 

mereka maupun dengan pihak ketiga.22 Dalam sistematika KUHP yang 

berlaku, hukum waris diatur dalam buku II yaitu benda. Anggapan ini 

didasarkan pada kenyataaan bahwa memperoleh warisan merupakan salah 

satu cara memperoleh harta benda, falsafah hidup orang barat umumnya 

bersifat matrealistis dan individualis. Unsus kebendaan dalam hukum waris 

ini selaras dengan pengaturan buku II yaitu pengaturan masalah harta benda. 

Tapi dalam hukum kewarisan bukan hanya mnegatur masalah kebendaan 

tapi termasuk juga unsur-unsur yang lain seperti perbuatan–perbuatan 

                                                           
22Djaja S.Meliala, HUKUM WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, 

1st edn (Bandung: Nuansa Aulia, 2018). 
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hukum tertentu dari pewaris dikala hidupnya yang meneyebabkan seorang 

yang bukan ahli waris menjadi ahli waris.23  

Sebagaimana penjelasan tadi pengertian dari kewarisan bahwa 

kewarisan adalah perpindahan kepemilikan harta dari seseorang disebabkan 

oleh kematian. Kepemilikan harta yang dimaksudkan adalah kepemilikan 

pada harta bergerak dan harta yang tidak bergerak, hutang piutang, wasiat, 

maupun hak-hak yang belum berbentuk harta dan bisa saja dipindah 

tangankan kepemilikan harta kepada generasi selanjutnya yang masih hidup. 

Dari definisi tadi dapat disimpulkan beberapa istilah, yaitu: 

a. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta 

kekayaan kepada orang lain. 

b. Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan. 

c. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva (kekayaan 

baik berupa uang maupun benda, yang dapat dinilai dengan uang atau 

yang tidak berwujud) dan pasiva (saham atau kekayaan yang tidak 

memberikan keuntungan). 

d. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) 

seseorang kepada para ahli warisnya.24 

                                                           
23Aprilianti & Rosida Idrus, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk Wetboek), ed. by I Gede, 1st edn (Bandar Lampung: Justice Publisher, 
2014). h. 9. 

24S.Meliala. 
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Hukum waris perdata dalam KUHPerdata, mengingat untuk bidang 

hukum perdata. Semua bagian peraturan yang dikenang untuk bidang hukum 

perdata yang memiliki sifat hakiki yang sama antara lain bersifat 

administratif dan tidak mengandung unsur paksaan. Namun, untuk 

peraturan hukum waris perdata, meskipun berada dalam ranah peraturan 

perdata, ternyata terdapat unsur intimidasi di dalamnya. Unsur intimidasi 

dalam hukum waris perdata, seperti pengaturan yang mengizinkan hak 

istimewa langsung (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas ukuran 

warisan tertentu atau pengaturan yang melarang pewaris untuk membuat 

pengaturan misalnya, menyerahkan bagian tertentu dari harta warisannya, 

maka pada saat itu, penerima hibah memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya dalam warisan untuk 

memenuhi bagian mutlak (legitime portie) dari ahli waris yang memiliki hak 

kebebasan langsung, mengingat Pasal 1086 KUHPerdata, tentang hibah yang 

wajib dibayar (membayar).25 Meskipun hukum waris perdata dalam 

KUHPerdata termasuk dalam kategori hukum perdata yang bersifat 

administratif dan tidak memaksa, terdapat unsur paksaan dalam aturan 

tersebut. Unsur ini terlihat pada pengaturan yang memberikan hak istimewa 

(legitime portie) kepada ahli waris tertentu dan melarang pewaris untuk 

memberikan hibah yang dapat mengurangi hak warisan ahli waris tersebut. 

Oleh karena itu, penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan harta 

                                                           
25Bagas Heradhyaksa, Hak Waris Dalam Hukum Acara Perdata, 1st edn (Semarang: 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022). h. 7. 
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yang telah diterimanya guna memenuhi hak waris yang sah bagi ahli waris 

yang berhak. 

Sistem kewarisan KUHPerdata tidak membedakan antara laki-laki dan 

perempuan, antara suami dan istri. Mereka semua memiliki hak sebagai ahli 

waris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Anak 

pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya memiliki bagian yang sama, 

bagian istri sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem 

keturunan maka menganut sistem keturunan bilateral dimana setiap orang 

menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah dan keturunan ibunya dan 

apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan maka KUHPerdata menganut 

sistem kewarisan individual artinya sejak terbukanya warisan, harta waris 

dapat dibagi-bagi pemiliknya secara individual ke semua para ahli 

warisnya.26 Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah 

sistem kewarisan individual-bilateral yang dimana setiap ahli waris berhak 

menuntut haknya dan mendapatkan bagiannya baik dari pihak ibu maupun 

dari pihak ayah. 

Dalam hukum warisan, ada aturan bahwa, jika seseorang meninggal 

dunia, harta peninggalan secara keseluruhan dan kewajibannya segera 

diberikan kepada setiap penerima warisan. Pasal 855 KUHPerdata juga 

menentukan bagian ayah atau ibu yang hidup paling lama. Porsi mereka 

bergantung pada jumlah saudara atau saudari dari pewaris. Pasal 856 Kitab 

                                                           
26 Idrus. 
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Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa jika orang tua pertama 

meninggal dunia, saudara sekandung akan memperoleh warisan. Jika di 

antara saudara-saudara kandung hanya ada ayah yang sedarah atau ada 

orang yang seibu dengan yang meninggal, maka Pasal 857 KUHPerdata diatur 

dengan pengaturan yang unik, khususnya harta warisan dipisah menjadi dua 

terlebih dahulu, sebagian besar dari tawaran untuk keluarga dari ibu yang 

sama dan setengah lainnya untuk saudara sekandung (seayah dan seibu) 

dapatkan dari dua bagian.27 Harta dan kewajiban almarhum langsung 

diwariskan kepada ahli waris. Pasal 855 menentukan porsi warisan orang tua 

yang masih hidup berdasarkan jumlah saudara pewaris, sementara Pasal 856 

mengatur bahwa saudara sekandung berhak atas warisan jika salah satu 

orang tua telah meninggal. Pasal 857 memberikan aturan khusus untuk 

saudara tidak sekandung penuh, dengan membagi warisan menjadi dua: satu 

bagian untuk keluarga dari pihak ibu, dan bagian lainnya untuk saudara 

sekandung penuh. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan pembagian 

warisan yang adil. 

Syarat Ahli Waris menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut: 

a. Pewaris Meninggal Dunia: Ahli waris harus ada pada saat 

pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti 

mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan 

bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan 

                                                           
27Heradhyaksa. 
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dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak 

menghendakinya. Jika ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap 

tidak pernah ada. Dengan demikian, bayi dalam kandungan 

juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan 

telah dianggap cakap untuk mewaris. 

b. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam 

arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang 

yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap 

sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.28 Yang 

diwariskan berhak mendapatkan warisan dan undang-undang 

tidak melarang hal tersebut. 

c. Terdapat empat golongan ahli waris menurut KUH Perdata. 

Golongan I: Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi 

anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang 

ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Golongan II: Orang 

tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, 

serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus 

yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 
 

 
 

(seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka 

mewaris bersama-sama saudara pewaris. Golongan III: Kakek, 

nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Golongan 

                                                           
28Misael & Patners, “Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat”, Situs Pribadi 

misaelandpartners, https://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/ 
(diakses 23 Juni 2024) 

https://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/
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IV: Anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak 

keluarga lainnya sampai derajat keenam.29 Semuanya golongan 

menurut KUHPerdata berhak mendapatkan warisan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

d. Pembagian Harta Warisan: Hukum waris perdata menganut 

sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau 

memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. 

Harta warisan baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak 

lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 

KUHPerdata). 

e. Kewajiban dan Tanggung Jawab Ahli Waris: Ahli waris 

memiliki kewajiban untuk membayar hutang pewaris dan 

menggunakan harta warisan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan 

pemberian untuk kerabat. Ahli waris juga memiliki pilihan 

untuk menerima hak waris secara penuh, dengan syarat, atau 

menolak harta waris. 

B. Tinjauan Tentang Tanah Tradisi  

1. Pengertian Tradisi 

                                                           
29Doni Budiono, “Pembagian Waris Berdasarkan Kuh Perdata”, Situs Pribadi 

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Https://Pdb-Lawfirm.Id/Pembagian-Waris-
Berdasarkan-Kuh-Perdata/ (Diakses 23 Juni 2024). 

https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/
https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/
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Tradisi dalam bahasa Latin traditio, artinya diteruskan. Sesuatu 

kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat, 

menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus, turun-temurun dan 

menjadi sebuah budaya dan dilestarikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

kebudayaan merupakan salah satu endapan dari hasil karya manusia. Ia tidak 

hanya diartikan sebagai manifestasi dari perilaku terpuji manusia ketika 

hidup di dunia seperti berpedoman pada agama, kesenian, filsafat, dan lain 

sebagainya, akan tetapi lebih diartikan sebagai manifestasi dari seluruh 

aspek kehidupan manusia baik per individu maupun kelompok.30 Makna 

kebudayaan juga dapat mencakup upaya masyarakat untuk terus menerus 

secara dialektis menjawab setiap tantangan dan tuntutan zaman yang 

dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan 

sarana.31 Tradisi merujuk pada kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat, 

diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi bagian dari budaya yang 

dilestarikan. Kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang 

mencerminkan berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun 

kelompok. Selain sebagai wujud perilaku positif seperti dalam agama, seni, 

dan filsafat, kebudayaan juga mencakup usaha masyarakat untuk 

menghadapi tantangan zaman melalui penciptaan sarana dan prasarana yang 

mendukung. 

                                                           
30C. A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, terj. Dick Hartoko, (Yogyakarta: Kanisius, 

1976), h. 10. 
31Hans J. Daeng, Manusia, Kebudayaan Dan Lingkungan Tinjauan Antropologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 45. 
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-

temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.32 

Dalam bahasa Arab tradisi dinamakan al-’Urf secara etimologi berasal dari 

kata َ
َ
رَف

َ
َ-ع

ُ
يُعْرِف  sering pula dikenal dengan َ

ُ
وْف مَعْر 

ْ
ل
 
 dengan arti sesuatu إ

yang dikenal, seperti seseorang dikenal dibandingkan dengan orang lain.33 

Secara terminologi seperti yang dikatakan oleh Abdul Karim Zaidan Urf 

berarti: 

عليهَ ألفهَإجمم َوإعمادهَوسارَ َماَ
 
 34َحياتهَمنَقولَأوفعلف

Artinya:  

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, 

berupa perbuatan atau perkataan.  

Artinya suatu ketetapan mengenai cara yang menjadi kebiasaan oleh 

masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara 

jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah.35 Hal ini mengacu pada adat istiadat, yaitu 

kebiasaan yang telah lama melekat dan menjadi bagian integral dari 

kehidupan suatu komunitas, baik berupa tindakan maupun perkataan. 

                                                           
32Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208. 
33M.A. Drs. Totok Jumantoro and M.Ag. Drs. Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul 

Fiqih (t.t.: Amzah, 2005). h. 333. 
34Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140. 
35 Harun Nasution, “Adat, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia” (Jakarta: Media 

Dakwah, 1989),h. 65. 
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Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja 

bersanding dengan hukum Islam. Urf menurut ulama usul fikih adalah 

kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.36  

Terdapat banyak dalil di dalam al-Qur’an tentang Urf di antaranya 

adalah QS al-A‘rāf /7:199. 

هِلِي ْ ََ
جَٰ
ْ
نَِإل

َ
رِضَْع

ْ
ع
 
عُرْفَِوَإ

ْ
مُرَْبِال

ْ
وََوَأ

ْ
عَف
ْ
ذَِإل

ُ
 خ

Terjemahnya: 
Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 
berpalinglah dari orang-orang bodoh.37 
 
Kata al-’Urf  versi terjemahan Departemen Agama RI diterjemahkan 

menjadi al-ma’ruf. Namun ketika dikaitkan dengan kata turunannya yaitu al- 

ma’ruf maka kita mendapati tidak kurang dari 19 ayat yang berbeda.38 

Dalam QS al-Baqarah/2: 178. 

يْهَِبِاِحْسَانٍَ
 
َإِل ء 

ۤ
إ
َ
د
 
مَعْرُوْفَِوَإ

ْ
َۢبِال

 
بَاع

ِّ
ات
َ
َف ء  ْ ي

َ خِيْهَِش 
 
َمِنَْإ

ٗ
ه
 
َل َ ي ِ

ف 
ُ
مَنَْع

َ
 ف

Terjemahnya: 

Siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

                                                           
36Drs. Totok Jumantoro and Drs. Samsul Munir Amin. 
37Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag, “Situs Resmi Kemenag”, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206 (Di akses 26 Mei 
2024). 

38Firman Arifandi, Saat Tradisi Menjadi Dalil, ed. by Fatih, 1st edn (Jakarta: Rumah 
Fiqih Publishing, 2018). h. 5. 
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(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf 
dengan cara yang baik (pula).39 

Dan dalam QS al-Baqarah/2:180. 

َ
َ
مِبََع

 
َك رَبِي ْ َ

ْ
ق
َ ْ
يْنَِوَإلْ

َ
وَإلِد

ْ
َلِل
ُ
ة وَصِيَّ

ْ
َۖإۨل إَ ً ْ ب 

َ
َخ

َ
رَك

َ
َت
ْ
َإِن

ُ
مَوْت

ْ
مَُإل

 
ك
َ
حَد

 
َإ َ

َ حَض  إَ
َ
مَْإِذ

 
يْك
 
ل

َۗ قِي ْ َ
َّ
مُم
ْ
َإل

 
ل
َ
ع اَ

ّْ
َحَق

ۚ
مَعْرُوْفِ

ْ
 َبِال

Terjemahnya:  

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi 
(tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang 
banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan 
cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.40 

Terdapat kaidah yang berhubungan dengan Urf. 

َ
ُ
مَة
ه
مُحَك

ْ
َإل
ُ
ة
َ
41إلعَاد

ّ

Artinya: 

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. 

Untuk lebih memahami pengertian tradisi dan budaya, beberapa 

pendapat para ahli tentang ini, di antaranya: 

a. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan 

sengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan.42 

                                                           
39

Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag, “Situs Resmi Kemenag”, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286 (Di akses 26 Mei 
2024). 

40
Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag, “Situs Resmi Kemenag”, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286 (Di akses 26 Mei 
2024). 

41Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausiri, al-Mumti’ fi Qawaidh Fiqhiyyah 
(Riyadh: Darul Zidni, 2007), h. 267. 
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b. Abdul Wahhab Khallaf merangkum dalam bukunya bahwa ‘Urf 

atau kebiasaan adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan 

kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga 

kebiasaan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu.43 

c. suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem 

kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi 

dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki 

suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami 

bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah 

terpercaya akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini 

dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan 

dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi 

berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala 

persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya 

ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi 

oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan 

tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi 

tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan 

kondisi masyarakat sebagai pewarisnya. 

d. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi Dahri, 

menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasaan dan 

                                                                                                                                                               
42Muhammad Idrus Ramli, Bida’ah dan Tradisi Dalam Perspekrif Ahli Hadits dan 

Ulama Salaf (Surabaya: Khalista, 2010), h. 39. 
43Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul Fiqh (Kairo: Darul Ghod al-Jadid, 2014), h. 93. 



56 
 

 
 

dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai 

berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang 

masih berlaku pada masyarakat.44 

Urf dalam ilmu usul fikih secara garis besar dibagi kepada tiga jenis 

konsentrasi yaitu: dari segi objeknya, dari segi lingkupnya, dan dari segi sah 

atau tidaknya.45 Berdasarkan objeknya ditinjau dari segi objeknya Urf  

masyarakat terbagi menjadi:  

a. Urf Amali atau adat; Urf amali yakni kebiasaan mayoritas masyarakat 

berupa perbuatan. Misalnya: jual beli yang menggunakan isyarat atau 

anggukan tanpa mengucapkan akad yang jelas seperti yang 

disyariatkan Islam dalam bidang muamalat, atau pakaian, cara makan, 

ataupun cara bicara yang dianggap sopan juga merupakan Urf amali 

yang berkaitan dengan etika kebiasaan.  

b. Urf Qawli; Urf qawli ialah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam berbicara, 

sehingga makna bahasa diucapkan dan yang dipahami dan terlintas 

dalam pikiran masyarakat. Misalkan penggunaan odol yaitu merek 

pasta gigi zaman dahulu yang sering diungkapkan dan menjadi 

kebiasaan dalam menyebut semua pasti gigi walaupun mereknya 

berbeda-beda. 

                                                           
44Ainur Rofiq, ‘Ainur Rofiq - Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam’, Artikel, 15.Tradisi (2019), 96–97 
<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ainur+Rofiq+-
+Tradisi+Slametan+Jawa+Dalam+Perspektif+Pendidikan+Islam&btnG=>. 

45
Arifandi. 
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Berdasarkan Lingkupnya:  

a. Urf ‘Am; Urf ‘am adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh 

masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya: perilaku sosial yaitu 

gotong royong yang sering dilakukan masyarakat untuk saling 

membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, tradisi seperti yang 

dilakukan masyarakat Awo yaitu kewarisan tanah kolektif yang masih 

terjadi hingga saat ini di wilayah tersebut, dan juga nilai-nilai sosial 

yang ada di masyarakat yaitu kesopanan seperti budaya tabe’ 

masyarakat bugis sebuah bentuk penghormatan kepada yang 

dituakan dan sebagainya.  

b. Urf Khas yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 

tertentu. Misalnya upacara pernikahan di Sulawesi berbeda dengan 

upacara pernikahan di daerah lain, atau bahasa bugis berbeda dengan 

bahasa Enrekang dan makanan khas suatu daerah berbeda satu sama 

lain seperti dangke yaitu olahan susu kerbau khas Enrekang berbeda 

dengan masakan rendang khas Padang. 

Berdasarkan Sah Tidaknya:  

a. Urf  Shahih yakni Urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

nushus. Seperti Urf masyarakat saling bertukar hadiah untuk 

menambah kecintaan seperti saat acara kelulusan, pernikahan, akikah 

dan lain sebagainya. 
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b. Urf Fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak 

dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syariat. Misalkan kebiasaan 

membebankan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya.46 

2. Fungsi Budaya & Tradisi 

Indonesia mempunyai banyak tradisi dan budaya yang beragam, dan 

masih banyak yang masih tetap lestari hingga sekarang bukan berarti tradisi 

dan budaya itu bisa tetap lestari selamanya. Tradisi dan kebudayaan warisan 

leluhur tidak akan bertahan jika tidak dirawat, dan dilestarikan, maka bukan 

tidak mungkin jika nanti tradisi dan kebudayaan itu hanya bisa dibaca di 

buku sejarah saja. Fungsi dimaknai sebagai semua bentuk aktivitas yang 

arahnya kepada mencukupi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dari sebuah sistem. Di antara fungsi tradisi dan budaya adalah di 

antaranya: 

a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam 

kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang di anut kini serta di 

dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang 

bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang 

dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa 

depan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

                                                           
46

Arifandi. 
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b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, 

pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan 

pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber 

legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “Selalu seperti 

itu” atau “Orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski 

dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu 

hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di 

masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena 

mereka telah menerimanya sebelumnya.47 Ini bisa menjadi 

kebiasaan dan diterima oleh masyarakat dengan mengklaim 

sebagai warisan budaya dari orang-orang terdahulu. 

c. Dalam keberadaannya, kebudayaan memiliki fungsi dalam 

kehidupan manusia. Menurut Rafiek fungsi kebudayaan adalah 

untuk meningkatkan hidup manusia agar kehidupan manusia 

manusia menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih 

aman, lebih sejahtera, dan lebih sentosa. Itu berarti kebudayaan 

memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.  

d. Fungsi budaya juga tampak pada keberadaan budaya sebagai 

sistem. Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari 

kebudayaan. Sistem budaya berwujud ide-ide dan gagasan 

manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan 

tersebut tidak dalam keadaan berdiri sendiri, tetapi berkaitan dan 
                                                           

47 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 
h. 74 
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menjadi suatu sistem. budaya adalah bagian dari kebudayaan yang 

diartikan pula adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai 

budaya, sistem norma, norma-norma menurut pranata-pranata 

yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk 

norma agama. 

e. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-

tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem 

budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau 

institutionalization (pelembagaan). Dalam proses ini, individu 

mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya 

dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup 

dalam kebudayaannya.48 Sistem budaya berperan dalam mengatur 

dan membentuk kestabilan perilaku manusia melalui 

pembudayaan, di mana individu mempelajari serta menyesuaikan 

cara berpikir dan sikapnya dengan adat, norma, dan aturan yang 

berlaku dalam kebudayaannya. 

3. Jenis dan Ragam Tradisi 

Jenis dan ragam tradisi di Indonesia sangat banyak karena kondisi 

masyarakat yang multietnis dan kepercayaan yang sangat banyak yang 

terbentang dari ujung timur hingga ujung barat. Secara umum tradisi 

masyarakat terbagi dua, yang sering dilakukan oleh masyarakat : 

                                                           
48 Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni, Kajian Budaya Lokal, (Lamongan: 

Pagan Press, 2019), h. 13. 
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a. Tradisi Ritual Keagamaan 

Tradisi ini biasanya percampuran antara kebiasaan dan 

kepercayaan agama, atau bisa juga percampuran antara dua agama 

sehingga menjadi ritual dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat 

sehingga menjadi sebuah rutinitas keagamaan yang dilakukan 

secara turun-temurun. Baik itu dilakukan setiap hari, setiap bulan, 

atau setiap tahun, bisa juga hanya dilakukan saat diperlukan saja. 

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran 

yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam 

bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud 

dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara.49 Seperti tradisi ziarah 

kubur sebelum dan sesudah ramadhan, barazanji, atau tradisi 

lainnya yang berkaiatan dengan ke agamaan. 

b. Tradisi Ritual Budaya 

Kegiatan tradisi ritual budaya adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan sistem 

kepercayaan yang dianut, sebagai contoh nasi seribu pada tradisi 

pesta pernikahan masyarakat Enrekang, tradisi mampalette bola 

atau memindahkan rumah dari tempat lama ke tempat baru secara 

utuh tanpa membongkar rumah, budaya tabe’ atau bisa di artikan 

budaya sopan santun dalam bermasyarakat dan ada juga tradisi 

tarung dalam sarung yang sangat terkenal di masyarakat Sulawesi 
                                                           

49 Suber Budhi Santoso, Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam 
Analisa Kebudayaan,( Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 27. 
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Selatan, tapi tradisi ini sudah tidak pernah terlihat lagi kecuali di 

dalam film saja. 

C. Masyarakat Awo 

Menurut Durkhem masyarakat adalah membentuk suatu kesatuan 

yang terintegrasi yang dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan 

organisme hidup. Masyarakat terikat menjadi satu kesatuan bukan karena 

hubungan material tetapi karena pertalian ide-ide, kepercayaan-

kepercayaan, moral-moral tradisional.50 Secara umum istilah masyarakat 

digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam 

komunitas yang teratur. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt Masyarakat 

merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama 

dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai 

kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam 

kelompok/kumpulan manusia tersebut. L. Gillin dan J.P Gillin mengatakan 

masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat Awo 

merupakan masyarakat yang hidup di desa Kendenan Kecamatan Baraka 

yang masih menjalankan sistem kewarisan tanah kolektif. Masyarakat hukum 

desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama 

berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, 

yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu 

                                                           
50 Musafir Pababbari, Sosiologi Masyarakat Islam, (Makassar: CV. Syahadah Creative 

Media, 2017), h. 8. 
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kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam.51 Dalam 

penelitian ini masyarakat Awo adalah masyarakat yang mendiami suatu 

wilayah yang telah mempunyai tradisi atau adat yang telah lama dijalankan. 

D. Maṣlaḥah  

Sebelum menjelaskan pengertian maṣlaḥah perlu diketahui terlebih 

dahulu apa pengertian dari Maṣlaḥah itu sendiri, berikut penjelasannya: 

1. Pengertian Maṣlaḥah 

Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum umat Islam seluruh 

dunia dan menjadi kesepakatan seluruh ulama namun ada juga dalil-dalil 

atau landasan hukum yang masih menjadi perselisihan di antara ulama salah 

satunya adalah maṣlaḥah. Maṣlaḥah merupakan merupakan bagian dari 

maqasid syar’iyah. Pengertian Maṣlaḥah secara etimologi adalah upaya 

mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadah atau mudarat. Dari sini 

dapat dipahami, bahwa maṣlaḥah memiliki dua arti yaitu adanya manfaat dan 

menjauhkan mudarat. Terkadang Maṣlaḥah ini ditinjau dari aspek ijabnya 

saja dan menjadi qorinah menghilangkan mafsadah. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa Maṣlaḥah merupakan inti dari setiap syariat 

yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud 

syariat (maqashid al-Syari’ah).52 Ahmad al-Raisuni memperjelas manfaat ini 

dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna maṣlaḥah itu adalah 

mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang 

                                                           
51Yulia. h. 24. 
52 Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fikih, (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 

2019), h. 67. 
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dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja 

jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan 

kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada 

kesakitan. Berkata Ahmad al-Raisuni, membagi maṣlaḥah ada empat, yaitu 

kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang 

membuat kebahagiaan.53 Ada beberapa pengertian para ulama tentang 

Maṣlaḥah, di antaranya sebagai berikut: 

a. Al-Mawardi menjelaskan bahwa menurut maṣlaḥah adalah: 

َإلصلاح
 

ل
َ
لََإلفعلَوََيَبعثَع

َ
تبَع يب  َمَاَ

ُ
حة

 
 54إلمصْل

Artinya: “sesuatu yang mengacu pada perbuatan dan mencari 

perbaikan.” 

b. Al-Ghazali menjelaskan maksud dari maṣlaḥah adalah: 

رَ َ
ُ َض َ

ْ
ف
َ
 َوََد

ْ
ف
َ
ارِعََِجَلبَُإلن

َ
صُوْدَلِلش

ْ
مَق

55 

Artinya: “Memberikan manfaat dan menolak kerusakan yang 

sesuai dengan syariat.” 

Maksudnya adalah bukan hanya sekedar kemanfaatan atau 

kerusakan saja seperti yang kebanyakan manusia ketahui tetapi 

apa yang tetapkan oleh syariat Islam. 

                                                           
53Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, (t.t.: IAIN Parepare Nusantara Press, t.th.), h. 88. 
54Said Khaury Al-Shartuni, ‘Aqrabul Mawarid Fii Fashil Arabiyah Wa Syawarid’, Darr 

Uswah, 2008, h 222. 
<https://noorlib.ir/en/book/view/25919?volumeNumber=3&pageNumber=222&viewType
=pdf>. 

55Husain Hamid Hasan, Nazhariah Maslahah FI Fiqh Islami (t.tp: Darul Nahdiyah 
Arabiyah, 1971), h. 4. 
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c. Ibnu Manzur mengatakan bahwa yang dimaksud maṣlaḥah adalah: 

ءَبعدَفساده:َأقامهَوأزإلَفساده ي
نقيضَإلإسمفساد،َوأصلحَإلش 

56 

Artinya: “Lawan dari keburukan, dan ia memperbaiki sesuatu yang 

telah rusak. Dia memulihkannya dan menghilangkan 

kerusakannya.” 

d. Al-Tufi mendefinisikan maṣlaḥah adalah  

َ
 
بَبَِعِبَارَة نَِإلسَّ

َ
ََع

 
ة
َ
اد
َ
وَْع

 
َإ
 
ة
َ
ارِعَِعِبَاد

َّ
صُوْدَِإلش

ْ
َمَق

 
ىَإِلى

ِّ
ؤد
ْ
َإل

Artinya: “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan 

syarak dalam bentuk ibadah dan adat.”57 

Maṣlaḥah dapat dipahami yaitu menjaga prinsip-prinsip dari syariah 

yaitu memelihara kemanfaatan dan mencegah bahaya dalam kehidupan 

manusia. Kemaslahatan seseorang tidak mencakup seluruh kehidupan 

manusia, bisa jadi maslahat yang digunakan saat ini tidak berlaku lagi jika 

telah lewat beberapa waktu yang lama, bisa juga sebaliknya bisa saja yang 

dulunya tidak dianggap suatu mudarat tapi menjadi maṣlaḥah pada masa 

sekarang, boleh jadi sebaliknya tergantung situasi dan kondisi serta wilayah 

dimana masyarakat tinggal, karena hukum boleh jadi berubah mengikuti 

perkembangan zaman. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana 

sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ditinjau dari maṣlaḥah yang 

menjadi bagian dari topik penelitian. 

                                                           
56Abdul Fattah bin Muhammad Maslahi, Jami’ Masail wal Qawaid Fi Ulum Ushul Wal 

Maqasid (Mesir: Darul Lu’luah, 2022), h. 471. 
57Toto Jumantoro dan Samaul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (t.t.: t.p., t.th.), h. 

201. 
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2. Kehujjahan Maṣlaḥah 

 Menurut ulama-ulama yang mempelajarinya bahwa maṣlaḥah 

merupakan hujjah syari’ah. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-

masalah yang tidak diatur oleh hukum. Baik yang berdasarkan nas, ataupun 

ijma, qias, atau istihsan. Mengenai kehujjahan maṣlaḥah, mayoritas ulama 

berpendapat, bahwasannya maṣlaḥah adalah hujjah syar’iah yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian 

yang tidak ada hukumnya dalam nas atau ijma atau qias, ataupun isthisan, 

disyariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. 

Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan 

sampai ada bukti pengakuan dari syarak. Adapun terhadap kehujjahan 

Maṣlaḥah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu 

alasan dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan 

penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah 

mengatakan bahwa untuk menjadikan Maṣlaḥah sebagai dalil disyaratkan 

maṣlaḥah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau 

ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu 

merupakan ‘illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis 

sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai 

motif suatu hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Maṣlaḥah 

sebagi dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai 
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ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya.58 Dalam masalah 

kewarisan masyarakat Awo terdapat kemaslahatan yang menjadi dasar 

penerapan hukum kearisan tanah tradisi ini sehingga masih tetap 

dilaksanakan hingga sekarang. 

Menurut Abu Yazid, memberikan alasan penggunaan Maṣlaḥah 

sebagai metode kajian hukum Islam adalah karena mengingat realitas 

kehidupan masyarakat tidak seluruhnya diatur dalam nas, bahkan 

sebahagian besarnya sama sekali tidak diatur oleh nas secara relatif jelas, 

untuk itu sumber hukum primer berupa teks agama (al-Qur`an dan hadis) 

perlu dikembangkan dan disandingkan dengan sumber-sumber yang lain 

yang berdimensi nalar ijtihad, salah satunya maṣlaḥah. Sumber hukum 

tambahan seperti ini sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas perumusan 

hukum untuk mensinergikan pesan-pesan umum teks agama dengan realitas 

perubahan yang tidak mungkin dihindarkan, sehingga menciptakan tata 

kelola kehidupan yang harmonis sesuai dengan cita-cita luhur agama Islam 

(maqāṣid al-Syarī'ah). Maṣlaḥah bukan sesuatu yang asing bagi hukum Islam 

maslahat merupakan tujuan utama disyariatkan hukum Islam. Untuk itu 

pendekatan maslahat dalam pembentukan hukum Islam tidaklah 

bertentangan.59 Maṣlaḥah seringkali disandingkan dengan dan di dalam buku 

usul fikih banyak menjelaskan tentang hal tersebut, karena hal ini belum ada 

ketetapan hukum yang jelas melarang atau menegaskan suatu hukum 

                                                           
58 Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fikih, (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 

2019), h. 70. 
59 Munadi, Pengantar Ilmu Ushul Fikih (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), h. 52. 
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muamalah. Maṣlaḥah dapat dia artikan sebagai suatu upaya penetepan 

hukum didasarkan atas kemaslahatan (maṣlaḥah), yang tidak terdapat di 

dalam nas maupun ijma tidak ada pula penolakan atasnya.  

3. Tingkatan Maṣlaḥah 

Dari segi kepentingan: 

a. Tingkatan daruriyyat 

Kebutuhan mendasar yaitu tingkatan primer dalam syariat 

dikenal dengan nama daruriyyat al-Khamsa; yaitu menjaga 

agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan 

menjaga harta.  

b. Tingkatan hajaat 

Tingkatan ini tidak masuk ke dalam tingkatan primer tapi ia 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan (sekunder), untuk sebuah 

kemudahan, seperti kewenangan wali untuk menikahkan anak 

perempuan yang masih kecil. 

c. Tingkatan tahsiniyat 

Tingkatan ini bisa disebut dengan tingkatan tersier, kebutuhan 

sebagai pelengkap dan penghias saja, ada dan tidaknya tidak 

mempengaruhi kebutuhan mendasar manusia. Hal ini banyak 

terdapat di dalam muamalah manusia.60 

Dari segi kandungan: 

                                                           
60Abdullah Bin Ahmad Bin Kudamah al-Maqdisi, Raudatunnazir Wa Junnatulmanazir 

(Riyadh: Maktabah Rusyd, 1993), h. 536-537. 
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a. Maslahah ammah adalah kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan 

(mayoritas) orang. 

b. Maslahah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat 

jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan 

umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan 

adalah kemaslahatan umum.61 

4. Macam-macam Maṣlaḥah 

Dalam buku usul fikih tulisan Satria Effendi menukil perkataan Abdul 

Karim Zaidan tentang macam-macam Maṣlaḥah, di antaranya: 

a. Al-maṣlaḥah al-mu’tabarah, yaitu maṣlaḥah yang secara tegas diakui 

syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk 

memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman 

qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas 

peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina 

untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum 

mencuri untuk menjaga harta. 

b. Al-maṣlaḥah al-mulgah, yaitu sesuatu yang dianggap maṣlaḥah oleh 

akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan 

dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa 

menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak 
                                                           

61Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 
94-95. 
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wanita adalah maṣlaḥah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu 

bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisaa’ 

yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali 

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan 

bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah. 

c. Al-maṣlaḥah al-mursalah, dan maslahat yang pengertiannya adalah 

seperti yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa 

maṣlaḥah secara istilah berarti “sesuatu yang dianggap maslahat 

namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan 

tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang 

lainnya,” (maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus). Maslahat 

macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada 

ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-

Qur’an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Sebagai contoh, 

pemasangan polisi tidur dijalan yang dianggap ramai guna 

memperlambat kecepatan pengguna kendaraan untuk menghindari 

kecelakaan. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang 

mengaturnya, baik dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah. 

Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu 

dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.62 Maṣlaḥah al-

mursalah dijadikan sebagai dasar untuk meninjau bagaimana sistem 

kewarisan tanah tradisi ini dipandang. 

                                                           
62 Satria Effendi, Ushul Fikih, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 136. 
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Menurut ulama-ulama terkemuka bahwa maṣlaḥah mursalah 

itu merupakan hujjah syar’iah. Di atasnya itu dibina syariat hukum. 

Walaupun masalah-masalah yang ada tidak diatur oleh hukum. baik 

yang berdasarkan nas, ataupun ijma, qias, atau istihsan. Dalil-dalil 

yang digunakan dalam masalah ini adalah Pertama, memperbaharui 

kemaslahatan masyarakat dan menghindari kemudharatan. Kalau 

tidak ada pensyariatan maka dengan apa lagi orang-orang akan 

melakukan pembaharuan hukum. Kedua, ketetapan tasyri’ sahabat 

dan tabi’in. Begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka 

mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak untuk 

kemashlahatan masyarakat. Abu Bakar mengumpulkan dan 

menyatukan sahifah-sahifah bertuliskan al-Quran. Dia juga memerangi 

orang-orang yang enggan membayarkan zakat.63 Para ulama 

mengemukakan beberapa alasan ilmiah yang mendukung pola atau 

metode maṣlaḥah al-mursalah/istiṣlah. Ali Hasballah mengemukakan 

beberapa argumenasi sebagai berikut: 

1) Bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia, dengan demikian kebolehan 

seseorang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan disaat 

darurat atau terpaksa dalam batas tertentu sebagai upaya 

mewujudkan kemaslahatan. 

                                                           
63Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, ed. by Halimuddin, 5th edn (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2005). h. 100. 
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b) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan 

kepentingan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi, apabila kemaslahatan tidak 

diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami 

kesulitan. Maka Islam perlu memberikan perhatian terhadap 

berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang teguh kepada 

prinsip-prinsip syari’ah. 

c) Bahwa syarak menjelaskan alasan (‘illat) berbagai hukum 

ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan 

yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka 

ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan 

berdasarkan maṣlaḥah.64 Syariat Islam diturunkan untuk mencapai 

kemaslahatan umat manusia, termasuk membolehkan konsumsi 

hal yang diharamkan dalam kondisi darurat untuk tujuan 

kemaslahatan. Kemaslahatan duniawi bersifat berubah sesuai 

dengan situasi yang dihadapi, dan Islam menekankan pentingnya 

memperhatikan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

syariat. Hukum-hukum dalam Islam ditetapkan berdasarkan 

alasan ('illat) yang berkaitan dengan sifat perbuatan, dan 

ketentuan ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan demi 

kemaslahatan. 

 
                                                           

64 Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), h. 141-
142. 
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E. Kerangka Konseptual 

Untuk memberikan gambaran struktur teori yang akan digambarkan 

pada kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 
praktek kewarisan tanah pada 

Masyarakat Awo Kecamatan 

Baraka, Kabupaten Enrekang. 

Kesimpulan; 

Kewarisan tanah di Awo diwariskan secara lisan dan dikelola bersama oleh keluarga besar 

dengan asas bilateral. Musyawarah menjadi kunci pengelolaan, meski tantangan seperti 

ketidakjelasan aturan dan potensi dominasi tetap ada. 

Tradisi Awo berbeda dari hukum Islam, terutama dalam hak waris yang setara bagi laki-laki 

dan perempuan. Faktor tradisi kuat, kurangnya pemahaman hukum Islam, dan pengakuan 

hukum adat memperumit penerapan faraid. 

Sistem ini sesuai dengan maqāṣid al-Syarī'ah karena menjaga stabilitas sosial dan keluarga. 

Selama prinsip keadilan dan musyawarah terpenuhi, sistem tradisi Awo tetap selaras dengan 

nilai syariat Islam. 

Tinjauan Maṣlaḥah terhadap sistem 

kewarisan tanah pada Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang. 

Implementasi kewarisan Islam 

pada hukum waris adat Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang.  

Kualitatif; Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi, al-Qur’an, telaah 

buku, jurnal dan lain-lain. 

 

maqāṣid al-Syarī'ah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian  

Berikut ini poin-poin etika penelitian: 

1. Integritas: Peneliti harus jujur dan adil dalam semua aspek penelitian, 

termasuk pelaporan hasil dan interpretasi data. 

2. Kerahasiaan dan Privasi: Harus dijaga kerahasiaan dan privasi 

informasi yang sensitif tentang subjek penelitian. 

3. Persetujuan Subjek: Subjek penelitian harus memberikan persetujuan 

yang berdasarkan informasi yang memadai tentang tujuan, metode, dan 

risiko penelitian. 

4. Perlindungan Subjek Rentan: Subjek yang rentan (misalnya anak-anak, 

orang dengan gangguan kejiwaan, atau komunitas minoritas) harus 

dilindungi secara khusus dan diperlakukan dengan penuh hormat. 

5. Penghindaran Plagiat: Peneliti harus menghormati karya orang lain 

dengan menghindari plagiat dan memberikan kredit yang layak untuk 

ide, data, dan hasil penelitian sebelumnya. 

6. Kepatuhan Hukum dan Etika: Peneliti harus mematuhi semua hukum 

dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti pedoman etika penelitian 

yang relevan. 

7. Transparansi dan Reproduktibilitas: Metode penelitian harus dijelaskan 

dengan jelas agar hasilnya dapat direproduksi oleh peneliti lain. 
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8. Kegunaan Sumber Daya dengan Bijaksana: Peneliti harus menggunakan 

sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan masyarakat. 

9. Pelaporan yang Jujur: Hasil penelitian harus dilaporkan dengan jujur, 

tanpa manipulasi atau penekanan yang tidak pantas terhadap data yang 

tidak mendukung hipotesis penelitian. 

10. Tanggung Jawab Publik: Peneliti memiliki tanggung jawab untuk 

mengkomunikasikan hasil penelitian dengan jelas kepada masyarakat 

secara umum, serta untuk mempertimbangkan dampak sosial dari 

penelitiannya. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research kualitatif yang 

bertujuan meneliti perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena 

pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang 

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.1 Penelitian kualitatif 

umumnya dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan 

masyarakat, sejarah, pola hidup, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, 

serta lain-lainnya. Salah satu alasan digunakannya penelitian kualitatif 
                                                           

1 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: 
Alfabeta, 2013). h. 8. 



76 
 

 
 

adalah pengalaman peneliti yang dimana metode ini dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami sesuatu yang tersembunyi dari sebuah 

fenomena yang kadangkala sulit dimengerti secara menyeluruh. Bodgan dan 

Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.2 Sedangkan penelitian 

lapangan (field research), ialah penelitian yang menggunakan informasi yang 

diperoleh dari target penelitian yang kemudian disebut responden dan 

informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, 

wawancara dan sebagainya. 

Peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data yang 

diperlukan. Lokasi penelitian berada di Desa Awo, Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang. Penentuan lokasi tersebut dikarenakan terdapat suatu 

tradisi waris yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih 

bertahan hingga sekarang yang dimana tradisi tersebut menarik untuk 

diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Masyarakat Awo berada di Desa kendenan berada di kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan, berada di ketinggian -

+ 1.900 mdpl. Desa kendenan terdiri dari 6 Dusun yaitu : 1. Dusun Awo, 2. 

Salongge, 3. Kendenan, 4. Petondok, 5. Rumanden dan 6. Pelapak. Jumlah 

kepala keluarga di Desa kendenan 332, jumlah jiwa 1314, jumlah pus 150. 

                                                           
2Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h.87 
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Penghasilan utamanya kopi arabika, cengkeh, dan padi lokal. Desa kendenan 

juga penghasil beras ketan merah yaitu  Pulu mandoti.  

Desa Kendenan berada di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. 

Luas desa ini yaitu 171.600 HM² desa ini berada di ketinggian 1.900 mdpl. 

Desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara : Pepandungan 

2. Sebelah selatan : Buntu Mondong 

3. Sebelah barat : Salukanan 

4. Sebelah timur : Bone-bone 

 
Gambar 1: Peta Dusun Awo 
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Gambar 2: Salah satu sawah yang menjadi tanah waris 

Data lain dari dari desa ini adalah jumlah penduduk yang ada di desa 

sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut: 

NO. JUMLAH SATUAN TOTAL 

1. Rumah di Desa Unit 319 

2. Penduduk Orang 1.255 

3. Penduduk Laki-laki Orang 643 

4. Penduduk Perempuan Orang 612 

5. Penduduk usia 0-4 tahun Orang 35 
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6. Penduduk usia 5-9 tahun Orang 48 

7. Penduduk usia 10-14 tahun Orang 83 

8. Penduduk usia 15-49 tahun Orang 934 

9. Penduduk usia lebih dari 59 tahun Orang 155 

10. Kepala keluarga di Desa Orang 333 

 

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah jarak tempuh yang 

cukup jauh dan terjal, selain itu kondisi masyarakat yang bisa di wawancarai 

hanya bisa di malam hari karena mereka kerja di sawah dan kebun di siang 

hari, hambatan yang lain adalah masyarakat yang paham mengenai sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo sudah tidak banyak lagi, termasuk 

juga hambatan yang didapatkan adalah tidak adanya dokumen atau catatan 

yang tersedia pada sistem tradisi masyarakat Awo, dikarenakan mereka tidak 

menggunakan sistem penulisan pada kewarisan mereka melainkan lisan saja. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian field research kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan Syariat (teologi normatif), pendekatan yuridis 

formal (undang-undang) dan etnografi yang dilakukan dengan menghimpun 

data berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah serta ijma ulama dari segi 

pendekatan Teologi normatif sedangkan pendekatan etnografi adalah 

penelitian yang menyoroti penjelasan dan pemahaman yang jelas tentang 
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cara hidup dan tatanan sosial suatu kelompok atau masyarakat tertentu 

melalui persepsi langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang sedang 

diamati. Penelitian etnografi dapat diasosiasikan dengan human instrumen. 

Pengumpulan data, upaya menjaga keabsahan, serta analisis data penelitian. 

Peneliti etnografi harus menyelupkan diri (immersed) ke dalam dunia 

masyarakat yang diteliti. la mampu bercerita dengan baik karena hingga taraf 

tertentu ia menyelami dan turut mengalami sendiri peristiwa budaya yang ia 

pelajari. Tidak cukup dengan itu, ia juga menggunakan sebagian waktunya 

bersama informan, sebagai akses menuju alam pikiran masyarakat yang 

diteliti. 3 Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. 

Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang 

terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti 

terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per 

satu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau 

makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok,4 

termasuk observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Pendekatan 

teologi normatif dan etnografi dianggap tepat dan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dilakukan guna mengungkap masalah dari sebuah tradisi dan 

keagamaan, serta didasarkan pada tujuan yang ingin didapatkan dan 

memperoleh sebuah gambaran yang jelas terkait dengan sistem tradisi 

kewarisan tanah pada masyarakat Awo. 

                                                           
3Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014). h. 123. 
4Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh 

proposal (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 32. 
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D. Sumber Data 

Pada tahap ini, yang dipersoalkan adalah bagaimana masalah 

penelitian tersebut dapat terpecahkan atau ditemukan jawabannya 

(datanya), salah satu caranya adalah mencari sumber data (siapa, apa saja, 

situasi atau kondisi yang bagaimana).5 Sumber data ialah dimana data 

diperoleh, sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka 

teoretis tertentu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan 

secara langsung maupun dari narasumber dari objek penelitian. 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari masyarakat yang 

melakukan tradisi kewarisan tanah yaitu masyarakat Awo dengan 

melakukan pengamatan dan wawancara. Dalam pengambilan data 

primer data yang akan diambil berjumlah 10 orang audiens yang 

terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

masyarakat itu sendiri. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung pada objek penelitian atau dengan mempelajari berbagai 

literatur yang ada. Bisa juga data sekunder didapatkan dengan 

mempelajari berbagai referensi yang ada serta relevan untuk 
                                                           

5Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir, 2nd 
edn (Gowa: Pusaka Almaida, 2019). h. 51. 
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dijadikan sebagai sumber data seperti jurnal, buku-buku, majalah, 

ataupun penelitian terdahulu. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi atau pengamatan 

Pengumpulan data dengan observasi ditujukan untuk mengungkap 

makna dari suatu kejadian yang merupakan perhatian pokok dalam 

penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian.6 

Alasan di balik pandangan ini adalah untuk menggambarkan cara berperilaku 

suatu masalah dan memahaminya atau sekadar ingin memahami suatu 

peristiwa. Tingkah laku yang nyata berupa tingkah laku yang terlihat 

langsung oleh mata, dapat didengar, dapat diamati, dan dapat diperkirakan 

pada penelitian ini, untuk memahami sistem kewarisan tanah pada 

masyarakat Awo yang beragama Islam tapi tetap melestarikan tradisi yang 

telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap bertahan hingga saat 

sekarang ini. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak 

                                                           
6Salim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012). h. 114. 
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dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.7 Wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, dengan pewawancara 

menetapkan sendiri masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Penelitian dengan menggunakan jenis wawancara bertujuan 

mencari jawaban terhadap masalah yang ada. Dengan itu pertanyaan-

pertanyaan disusun dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancarai masyarakat Awo sebagai objek penelitian yang merupakan 

pelaku tradisi tersebut. 

3. Dokumen 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.8 Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi 

beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan 

harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server 

dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Bahwa dokumen 

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik 

berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, 

                                                           
7Eko Murdiayanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 

2020), h. 56. 
8Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, 4th edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada). 

h. 84. 
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yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.9 Dalam 

penelitian ini menggunakan foto sebagai dokumentasi bukti wawancara 

dengan narasumber, serta bukti tempat penelitian. 

4. Triangulasi  

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi 

bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih 

pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.10 

F.  Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada 

saat mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Jika teknik pengumpulan data 

observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, 

apabila teknik pengumpulan data wawancara, maka instrumen yang 

digunakan adalah panduan/pedoman wawancara.11  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti, yaitu peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen 

penelitian. 

                                                           
9Eko Murdiayanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 

2020), h. 64. 
10Hikmawati. 
11 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Muda, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 100. 
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2. Pedoman wawancara, menentukan arah peneliti tentang hal-hal 

yang perlu untuk dibahas, agar wawancara lebih terarah dan 

teratur, dan pedoman wawancara juga sebagai alat bantu dalam 

bentuk pertanyaan dalam wawancara. 

3. Sebagai alat bantu pendukung dalam menghimpun data penelitian 

menggunakan handphone dengan fitur kamera untuk mengambil 

gambar dan recorder untuk merekam, laptop berfungsi dalam 

mempermudah proses pengumpulan data dan alat tulis sebagai 

alat mencatat hingga akhirnya akan melaporkan hasil 

penelitiannya. 

4. Alat tulis, guna mendukung pencatatan dan pengambilan data. 

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tehnik pengolahan data 

Menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat 

mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui 

metode yang harus dipakai pada tahap berikutnya. Analisis data kualitatif 

yang populer digunakan oleh para peneliti kualitatif adalah analisis data 

model interaktif dari Miles dan Huberman. Di bawah ini akan dijelaskan 

tahapan-tahapan analisis data tersebut:12 

a) Pengumpulan Data. Pengumpulan data dalam hal ini berupa data 

mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil observasi, wawancara, 

                                                           
12Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Muda, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 100 
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dokumentasi, catatan lapangan serta hal-hal lain yang dibutuhkan 

dalam mengumpulkan data yang diinginkan dan sebagainya.  

b) Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara 

lengkap dan terinci. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak sewaktu 

peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang 

dipilihnya. 

c) Penyajian Data. Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah bentuk teks naratif dan biasanya dilengkapi dengan 

berbagai jenis matriks, grafik, dan atau bagan. 

2. Tehnik analisis data 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Proses pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data tidak dilakukan 

sendiri-sendiri melainkan saling terkait dan sering kali berjalan secara 

serempak dalam proyek penelitian. Analisis data dilaksanakan sejak 

penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa dengan menetapkan masalah 

penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam 

berbagai perspektif dan metode yang digunakan.  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan 

melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Peneliti akan memaparkan sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo dalam perspektif maṣlaḥah dan menganalisanya sehingga 

menghasilkan kesimpulan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan kriteria 

kredibilitas. Data ini ditujukan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati 

dan dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Agar data yang 

didapatkan dapat dipercaya maka diperlukan pengecekan keabsahan data 

dengan cara seperti berikut: 
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1. Memperpanjang penelitian 

Dalam mengumpulkan data yang diinginkan serta pengamatan 

terhadap data telah didapatkan maka dilakukan pengecekan ulang 

terhadap data setelah kredibel maka pengamat tersebut dapat 

diakhiri. 

2. Meningkatkan ketekunan. 

Dengan melakukan pengamatan dengan cermat dengan 

memastikan urutan peristiwa sehingga berkesinambungan dan 

tersusun secara sistematis. Peneliti melakukan pembacaan 

terhadap berbagai referensi yang ada dengan tekun yang relatif 

dengan penelitian. 

3. Trigulasi. 

Trigulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimana 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan diperiksa 

silang antara wawancara, data pengamatan dan dokumen.13

                                                           
13Salim. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Praktek kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang. 

Praktek kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ini ditinjau dan 

digali dari dua sumber yang masih ada hingga saat ini yaitu to kanunang dan 

Bola Ro’pok dan di desa salongge satu sumber data yang dimana tanah tradisi 

ini saling berkaitan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dan satu 

wilayah dengan wilayah yang lain disebabkan karena hubungan kekerabatan. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, tentang praktek 

kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang. Bahwa sistem kewarisan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat 

Awo adalah sistem yang sudah ada sejak dahulu kala, yang disampaikan dan 

diwariskan secara turun-temurun melalui lisan, dan tidak dalam bentuk 

tulisan. Hal ini disebabkan karena orang Duri atau Masyarakat Awo dulunya 

belum mengenal sistem penulisan pada warisan, ini berbeda dengan orang-

orang Bugis yang sudah mengenal tulisan. Kasari juga menyampaikan bahwa 

kewarisan sudah ada bahkan sebelum masa gerombolan Kahar Muzakkar 

bergerilya antara tahun 1950-1965 di sekitar wilayah Enrekang.1 

Keterbatasan dalam membuat aturan yang ada pada masyarakat Awo 

                                                           
1Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To kanunang Dusun Awo’ Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
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menjadikan tradisi ini disampaikan melalui lisan saja, dan aturan ini masih 

terus berlanjut dan disampaikan secara turun-temurun hingga saat ini, 

bahwa pemilik warisan atau orang yang diwariskan mendapatkan bagiannya 

dengan penyampaian saja tanpa ada kertas wasiat, surat tanah dan 

sebagainya dalam bentuk tulisan. Berarti masyarakat Awo tidak tahu sudah 

generasi keberapa sistem ini sudah berjalan. Tasa juga menyampaikan bahwa 

sistem waris ini hanya disampaikan melalui pesan yang diwariskan secara 

turun-temurun, dari mulut ke mulut.2  

Yatek manah eddaia tertulis diapala bangri ia eddap ia na deen tertulis, 
yetek pole susi tek yatek pole pole susi tek, kan tek manah pepasan riia 
yake deen kekkona jo lako edda ia kita passan ni mabanddakna yato 
pammulai, sa pepasan raia edda tertulis tek pamulanna, pepasan 
pamulanna. Yake deen kekko tek pepasan dilemparkan mi to pauanki 
jamai, cakki nangka-nangkai pepasan sa mabanda kiia.3  

Artinya: 

Apakah sistem kewarisan ini ada yang tertulis? dijawab manah ini 
tidak ada sistem penulisan yang hanya adalah hafalan dan pesan dari 
orang terdahulu aku pesan dari orang tuaku bahwa ini adalah manah, 
itulah nanti yang saya sampaikan kepada anak-cucuku contohnya 
bapakku bilang sawah ini adalah manah dari keluarga ayahku itulah 
nanti saya sampaikan kepada anak-cucuku karena ini adalah pesan 
dari orang tua kita. Jadi tidak ada sistem penulisan yang ada hanya 
penghafalan dan penghafalan pesan dari dari orang tua dan leluhur. 
seandainya nanti di antara pesan ini ada yang berbohong berkata 
dusta atau membelokkan pesan maka seluruh keburukan atau seluruh 
dosa itu ditanggung dan dosa diserahkan semuanya ke yang 
membelokkan yang mana siapa yang berbohong maka dia 
menanggung segala dosa dan beban yang datang setelahnya. Keluarga 
yang lain angkat tangan tidak mau ikut campur terhadap pesan 
bohong yang diberikan tersebut.4 

“pamulanna yamo jo to batangi, susinna menurun-menurunmi bangsa na 
mo kami lalur padang kan kialli ki padang lan biasa tapi yamo jo 

                                                           
2
Tasa (89 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Salongge, 26 Oktober 2024. 

3Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 
2024. 

4Mujahid Alwi (28 Tahun), Penerjemah, sidrap, 26 November 2024. 



91 
 

 
 

pepasanna kan yamo jo na alli ambe’ku sola indoku kami manda toda 
omokan te’mai poumai jolan’o, nasusi toda mi tek pemanaran pamulanna 
akhirnya keterunan sampai anu dauo, edda omo dikua sile’ tona ambe’ku 
edda na kitai jolan sa na allia indoku sola ambe’ku, sa susi to’mia to 
pemanaran ia ia pamulai ia,jo sile’ tona edda toda ya na kitai jo manah 
tek yamo pamulai sola bainena, susi una tek jo Bola Ro’pok kan edda ia 
tapi ke baine omi ra ia na pammula tek inde’ jao.”5  

Artinya: 

Awal mulanya bagaimana sistem kewarisan ini ada hingga turun-
temurun adalah bahwa tanah ini kami beli dahulunya, kemudian 
pesan-pesan yang disampaikan adalah tanah ini adalah tanah yang 
dibeli oleh orangtua dahulu dan kami sebagai anak-anaknya yang 
menggunakan tanah waris tersebut, begitulah perumpamaan 
bagaimana awalnya tanah pusaka ini ada, dan akhirnya diwariskan 
hingga saat ini, dan saudara-saudara dari bapak dan ibuku tidak 
memiliki hak dari tanah yang dibeli oleh kedua orang tua kami, 
begitulah sistem tanah kewarisan yang ada, siapa yang memulai dia 
yang memiliki hak (untuk mewariskan ke anak cucunya) sedangkan 
saudara-saudara orang tua yang memulai tanah kewarisan ini 
bersama dengan istrinya maka kita tidak berhak dari tanah kewarisan 
tersebut untuk menggunakannya.  

Tasa juga menyampaikan bahwa awal mula adanya manah atau tanah 

waris di Salongge ini yaitu orang-orang awal yang tinggal di sini kemudian 

membuka lahan sawah, kemudian menjadi turun-temurun.6 Tasa yang 

merupakan orang yang paham tentang sistem waris tanah menjelaskan 

bahwa istilah "manah" atau "tanah waris" merujuk pada tanah yang 

diwariskan secara turun-temurun di wilayah Salongge. Pada mulanya, tanah 

ini berasal dari lahan yang dibuka oleh para penduduk pertama yang 

menetap di daerah tersebut, terutama untuk dijadikan sawah. Seiring waktu, 

tanah tersebut diwariskan kepada keturunan mereka, menjadi bagian dari 

tradisi keluarga yang terus berlanjut. Hal ini mencerminkan hubungan erat 

                                                           
5Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 

2024. 
6
Tasa (89 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Salongge, 26 Oktober 2024. 
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antara masyarakat lokal, sejarah pemanfaatan lahan, dan sistem pewarisan 

tanah dalam budaya setempat. Tasa sendiri hanya memperkirakan 

bagaimana awal mula sistem kewarisan ini dan tidak tahu kapan pastinya 

sistem kewarisan ini bermula, dan generasi keberapa Tasa saat ini sebagai 

pelaku sistem kewarisan tanah tradisi. 

Terdapat hal menarik juga yang didapatkan bahwa berbeda dengan 

sawah yang menjadi manah atau tanah pusaka, kebun tidak menjadi manah 

hanya sawah saja, yang menjadi manah itu sawah saja sedangkan kebun 

dikelola sendiri, iyara tuk matik pusaka umah (yang menjadi tanah pusaka 

hanya sawah saja).7 Begitu juga berdasarkan dari hasil wawancara lain 

bahwa  

“yara tek umah di pumanah yake barakbah sang bangsana barakbah ki 
tuk mati barakbah indoku sola ambe’ku na barakbah ia jonna mai, yanna 
kita aku torro inde na kubarakbah I yara ke lampungi lampung bangmi, 
eddara di kua sisulei, eddana bisa sisullei to barakbah. Kan susinnamo 
te’e aku mandamora torro inde yato barakbahna indoku sola ambe’ku 
yarake anui, aku mandamora ku barakbahi, nomo dibengan tek 
sanglekto ta na kua jamapoi mi ko ikona, na kuaka inde’ bagianmu, yara 
jo dikua edda wa’ding dibaluk, inda-inda datek i ia jamai, edda di bengan 
ni pihak baine kebainetan jo barakbah tek muane sang malonndo omi 
dau persoalanna”.8  

Artinya: 

Yang menjadi tanah waris atau tanah pusaka hanya sawah saja 
sedangkan kebun dan tanah rumah tidak termasuk seperti halnya 
kebunku dari ayah dan ibuku kebun itu kami kerjakan. Kalau saya ada 
disini maka saya akan kerja kebun tersebut jika tidak maka akan 
tinggal dan tidak ada yang berladang disana, tidak ada sistem gilir saat 
menggunakan kebun, dan tidak mungkin kebun digunakan secara 
bergantian. Sisa saya yang tinggal di dusun ini dan kebun dari bapak 
dan ibuku tinggal saya saja yang mengelolanya, jika saya sampaikan 

                                                           
7Tasa (89 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Salongge, 26 Oktober 2024. 
8Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 

2024. 
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kepada saudaraku untuk mengelola kebun tersebut, justru mereka 
mengatakan kerja mi saja itu kebun, karena itu sudah menjadi bagian 
mu, dan kebun tersebut tidak boleh dijual, siapa-siapa saja yang bisa 
mengelola kebun tersebut maka ia boleh-boleh saja menggunakannya, 
dan kebun ini tidak diberikan pengelolaannya kepada istri karena 
dapat menyebabkan penggunaanya semakin panjang seperti tanah 
manah.  

Sama yang disampaikan oleh ambe’ Iddi, kasari juga mengatakan bahwa: 

“yatuk barakbah tekda ia nadisorongan yamiia lan to yoomia. Edda na 
susi to umah yatuk barakbah tekda na sorongi tuk sa tanan-tanan ia jok 
inda oria ia nanui tanan-tanan na tau, umah manda ra ia to di sorongi, 
yarake lampung omi to barkabah na deen tau ku mu aka aku omira, bisa 
ia”.9  

Artinya: 

Kebun itu tidak dijadikan tanah manah, tidak digarap secara bergilir, 
tidak seperti sawah kebun itu tidak digarap bergantian, karena 
tanaman yang ada di dalam merupakan tanaman milik pemiliknya 
siapa juga yang mau mengambil hasil tanaman orang lain, jadi hanya 
sawah saja yang digunakan secara bergantian. Jika kebun itu tidak 
digarap oleh pemiliknya dan ada keluarga yang meminta untuk 
menggarapnya maka itu boleh saja.  

Menurut aturan yang ada di Bola Ro’pok sebagaimana yang dituturkan 

oleh Ambe’ Iddi selaku ahli waris dari manah ini bahwa  

“yatek aturan jo Bola Ro’pok tatai tek aturan pemanaran, tallung taun ra 
tek pemanaran na di sulle, harus mi dibengan tek sangindona. Susikan 
tek jo Bola Ro’pok appakan, yanna dikuanmika iko mira ikona yaomira 
sipaganna, yamora indo’ leko, jadi susi miraiia tek aturan jo Bola Ro’pok, 
ya manda mora umah tersusun, edda bang mora na tiubah ubah, eda 
bangpa kalasi-kalasinna jo Bola Ro’pok, malampu ia”. Appa’ jamai nene 
na, penpiran mi appa’kan pammulanna biasa, appa’ indo’ yatonna anu 
malemi ia, yato malemo edda mo na undi edda omokan ki undi lakomai 
Bola Ro’pok sadikua malemo toh, kami omorato torro to sangindo irampe 
omokan. Susunna tek appa’ indo yanna nampa tek indo pertama 
diserahkan lako undina ia toda mora siurusu pirai sile’to sa edda toda 
kita ta undi lako nenena tau, susi toda mora ke iko kekebainemoko yato 
manah mi anunna indomi kamu ra siussen edamo na terlibat to lain, 

                                                           
9Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To kanunang Dusun Awo’ Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
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yamora ia to torro lan to si ussen, yato anu indo tatta mia jo indo, yato mi 
ampa loko lain eddamia na undi lako to lain.10  

Artinya: 

Aturan yang ada di Bola Ro’pok merupakan aturan yang tetap dalam 
sistem waris, setiap keluarga mempunyai masa pakai tiga tahun 
kemudian diganti dan diberikan kepada saudara. Seperti yang terjadi 
di Bola Ro’pok empat saudara yang bergantian menggunakan tanah, 
jika dikatakan sekarang giliran keluargamu yang menggunakan tanah, 
maka keluarga itu mencukupkan dan menyesuaikan untuk 
menggunakan tanah selama tiga tahun, begitu aturan yang berjalan di 
Bola Ro’pok. Praktek kewarisan ini masih berjalan hingga saat ini dan 
belum berubah, tidak ada kecurangan dalam penggunaan tanah dan 
masih tetap lurus. Kami di Bola Ro’pok awalnya memiliki empat 
saudara jika salah satu dari kami pergi merantau maka ia tidak berhak 
menggunakan tanah waris, hanya yang menetap saja yang 
mendapatkan giliran menggunakan tanah waris. Seperti halnya kami 
empat orang tua jika orang tua pertama sudah mendapatkan 
kemudian diserahkan kepada yang selanjutnya maka pengguna 
selanjutnya bermusyawarah tentang berapa kerabat yang dapat 
menggunakan tanah manah ini selama tiga tahun dan keluarga lain 
tidak mencampuri urusan keluarga lain dalam pemanfaatan tanah 
waris tersebut.  

Yang perlu untuk diperhatikan bagi keluarga lain adalah waktu 

penggunaan tanah yang sesuai kesepakatan yaitu hanya tiga tahun saja. 

Manah yang ada merupakan tanah waris milik keluarga, misalkan seorang 

laki-laki menikah dengan perempuan yang memiliki tanah manah maka 

tanah manah yang dimiliki istri merupakan tanah manah milik keluarga 

mereka sedangkan saudara-saudara dari si suami tidak mencampuri manah 

dari istri saudaranya karena bukan menjadi hak mereka walaupun sudah 

menjadi kerabat. Tanah waris ini tetap menjadi hak milik keluarga.  

                                                           
10

Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 
2024. 
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Aturan selanjutnya dari sistem waris tanah ini adalah jika seandainya 

salah satu keluarga mendapatkan giliran untuk mengelola tanah apakah 

semua anggota keluarga boleh menggunakannya semua? Maka dijawab oleh 

Kasari  

“yajoo mesa indo, mesaraia tarimai yaomora tek umah leko nadeen 
marengki silekto, tekda na wakdi jo pissenki jo mesa manah, ummpama 
jontek bola pada deen manah jao yanna deen mo nakaka mesa yaomora 
lekona male najaka, jabuda ka manah tulan.11  

Artinya: 

Itu yang satu keluarga hanya satu saja perwakilan yang menggarapnya 
dan keluarga yang sudah menggunakannya pergi menggarap sawah 
yang lain (manah yang lain), tidak boleh satu keluarga itu memakai 
tanah tersebut sekaligus, seperti yang terjadi di sini, jika sudah selesai 
masa pakainya maka keluarga tersebut menyerahkan tanah waris itu 
ke kerabat yang lain untuk digunakan, dan mencari tanah manah lain 
karena tanah manah ini ada banyak dan bukan hanya satu. 

Pada sistem kewarisan ini jika kedua orang tua sama-sama memiliki 

tanah untuk diwariskan maka anaknya tersebut bisa mendapatkan dan 

memanfaatkan tanah tersebut.  

“bisa raka tek manah diwariskan pole indo dan pole ambe? pole ido’ pole 
ambe’ deen manah pole nene baine deen manah pole nene muane eddaia 
na mesa ngasan manah na to tau.12  

Artinya: 

Bahwa tanah waris ini boleh diwariskan dari keturunan perempuan 
maupun laki-laki jika terdapat sistem kewarisan tanah tradisi 
tersebut, karena tanah waris ini tidak hanya satu saja yang dimiliki 
tapi banyak.  

Selanjutnya sebagaimana dalam hasil wawancara dengan ambe’ Iddi 
bahwa  

                                                           
11Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To kanunang Dusun Awo’ Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
12Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To kanunang Dusun Awo’ Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
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“yanna pada siampa to’ kamu tek mai manah susinna aku sola mamak na 
indemai bola yato na indo majao nena tonna keturunan jaopa edda ki 
sola, apa keturunan jiongngi sola pole omokan sirampe sipubaine tek 
tauo, yamona bangsa na kami’ sola mama’na penduankan kami, yatek 
sile’toku papissen edda na puampa bainena, yatoda jo umanna baine na 
edda ku ampai, kan bangsa na aku’ mesa’ kebaine lako gandeng, jadi aku’ 
tonna penduanmo jon te’bola sangsuanna sola poena indona, edda omo 
ku naampai sile’toku penduanna aku’ mane pissen sile’toku kami omora 
siindo sile’toku yarake indo majao edda na susi yato dara umanna jo 
gandeng kan edda toda kuanu umanna bainena jo gandeng edda ku 
campurui sang manana bainena, yarake jao te’bola pada ngasankan 
kami’na”.13  

Artinya: 

jika seandainya kalian saling bertemu (yang memiliki hak tanah 
waris), seperti halnya saya dengan istriku di Bola Ro’pok, waktunya 
leluhur sebelumnya waktu keturunan atas kami menggunakan tanah 
waris tidak bersama, ketika sampai keturunan bawah kami bersama 
menggunakannya, bersama disebabkan karena beristri dan 
berkeluarga. Seperti di keluarga kami dengan istriku kami 
menggunakan tanah waris itu sebanyak dua kali sedangkan saudara-
saudaraku hanya menggunakan tanah waris sebanyak dua kali saja 
dan istrinya tidak mendapatkan giliran, disebabkan istrinya tidak 
memiliki hubungan kekerabatan dengan warisan yang digunakan 
bergilir, sama halnya dengan sawahnya istrinya saya tidak 
mendapatkan giliran dalam menggunakannya. Contohnya saudaraku, 
salah satunya beristri dengan orang gandeng, jadi ketika saya 
mendapatkan giliran dua kali dalam menggunakan tanah waris di Bola 
Ro’pok maka saya mendapatkan giliran dua kali karena giliranku 
digabung dengan istri, dan saudara-saudaraku tidak mendapatkan dua 
kali giliran seperti saya, dan saudaraku baru satu kali dari satu induk 
keluarga, tapi jika ditelusuri dari keluarga atas tidak seperti itu, yang 
bertani sawah di gandeng kan saya tidak campuri sawah istrinya yang 
ada di gandeng disebabkan warisan istrinya.  

Tapi jika warisan di rumah ini kami mendapatkan hak yang setara. 

Sama halnya juga dengan To kanunang mereka memanfaatkan tanah waris 

secara bergantian juga apabila mereka memiliki dua indo’ atau orang tua 

yang sama memiliki hak tanah waris maka ia mendapatkan giliran dua kali, 

                                                           
13

Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 
2024. 
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tapi jika sudah lebih dari tiga indo’ atau orang tua maka hanya dihitung dua 

kali saja, seperti disampaikan oleh Kasari  

“bisa ia ke dua indo na pasi tarru yake tallu mi eddamo nabisa, susi tek 
carana to pura mo, yanna dua indo nakita bisa unapa napasi tarru 
anggemi ia ke siduamo, samasai gajamo yake di pakpatanni yatek tau 
buda toda sang indona”.14  

Artinya: 

Tidak mengapa jika saja kerabat menggunakan tanah waris ini dua 
kali secara beruntun karena mereka memiliki dua nenek yang 
memiliki hak tanah, jika seandainya lebih dari dua nenek maka itu 
tidak bisa digunakan secara beruntun karena kerabat yang lain 
menunggu giliran juga untuk menggunakan tanah waris tersebut, 
maka cukup dua kali saja secara beruntun, tanah waris ini 
kepemilikannya banyak dan banyak juga yang menunggu giliran.  

Selanjutnya jika seandainya ditanya saya memiliki tanah waris dari 

orang tua kami kemudian saya menikah dengan seorang perempuan, apakah 

istri saya ini tidak memiliki hak terhadap tanah waris yang saya dapatkan 

dari orang tua? Dijawab oleh ambe’ Iddi  

“Yanna sihubungan tek tau jo inde Awo bangsana keluarga jauia tek bola, 
berhubungan kia jo baine ta’ kecuali ke tekda ia na (bersambung), tekda 
ia na bisa berhubungan, yarake tau indeia mesa pasti mi berhubungan 
tek Awo. Edda ka dikua jorakan Bola Ro’pok sabuda ka tekda na 
mangmula jontuk Bola Ro’pok, yara ke keluarga jomiia Bola Ro’pok na 
pubaine maeia na to jawa bersangkutan mia tek bola, berhubungan miia 
den ia peluang nampa penduan, saa dipau mi jo kua indek to anu, ia 
omora sa si pengmesa’na jo bainena dikua inda Solana, susi toda ka aku 
inde to kebaine jeneponto na deen anakkana poe tek mai jao, tatta miia 
berhubungan jontek sa indeia anunna (warisan dari jalur bapaknya).15  

Artinya: 

Jika yang dinikahi itu adalah perumpuan dari masyarakat Awo yang 
berhubungan dengan Bola Ro’pok ini maka yang dinikahi tersebut 
memiliki keterkaitan dengan tanah waris dari Bola Ro’pok kecuali 
memang jika yang dinikahi itu tidak memiliki hubungan keluarga 

                                                           
14Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To kanunang Dusun Awo’ Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
15

Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 
2024. 
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sama sekali maka hal itu tidak bisa dihubungkan sebagai pengguna 
tanah waris adat. Tanah waris ini bukan hanya dimulai dari rumah 
ro’pok karena banyak juga orang yang tidak memulai tanah waris ini 
dari Bola Ro’pok, kalau yang dinikahi adalah perempuan dari Bola 
Ro’pok walaupun asalnya dari jawa maka yang dinikahi itu pasti 
medapatkan jatah untuk menggunakan tanah waris, dan memiliki 
peluang untuk memanfaatkan tanah waris dan keluarga tersebut 
berpeluang mendapatkan jatah giliran dua kali yaitu satu kali dari 
suami dan satu kali dari istri secara beruntun. Seandainya ada dari 
Bola Ro’pok yang menikah dengan orang jeneponto yang maka anak 
keturunannya juga berhak mendapatkan giliran menggunakan tanah 
waris karena memiliki hubungan darah dari Bola Ro’pok. 

Kasus juga yang pernah ada bahwa jika orang tua sendiri telah 

meninggal dunia sedang saudara-saudara dari orang tua masih hidup, apakah 

anak dari orang tua yang sudah meninggal memiliki hak untuk mengelola 

tanah waris itu?, maka anak masih memiliki hak untuk memanfaatkan tanah 

waris, dengan tetap memperhatikan urutan bergilir yang berdasarkan urutan 

orang tuanya dari saudara-saudaranya. Contohnya jika orang tua memiliki 

empat saudara dan saudara pertama telah meninggal dunia maka hak pakai 

bergilir berdasarkan urutan dari keempat saudaranya, bila anak dari saudara 

pertama ingin mengambil giliran mengelola tanah waris maka harus 

menunggu ketiga saudara orang tuanya selesai mengelola tanah waris.16 

Sebagaimana yang dipaparkan tadi bahwa sistem kewarisan ini tetap 

berjalan dan bergilir sesuai dengan urutan keluarga, dalam satu rumpun 

keluarga hanya satu orang saja yang berhak mengelola tanah tersebut 

kemudian berpindah ke rumpun keluarga yang lain dalam masa pakai yang 

telah ditentukan yaitu tiga tahun saja. 

                                                           
16Siludin bin Mua (56 tahun), Masyarakat Kendenan, Wawancara, Enrekang, 11 

november 2024. 
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Jika diumpamakan sebagai bagan maka seperti inilah contoh 

sederhana dari susunan kewarisan tanah tradisi tabelnya; 

 

 

 

 

 

 

Dalam bagan di atas memberikan gambaran bagaimana tanah waris 

digunakan secara bergilir di antara anak keturunan dari keluarga awal 

masing-masing anak memiliki waktu selama tiga tahun dalam mengelola 

tanah, jika keluarga awal memiliki delapan anak dimulai dari anak pertama 

yang menggunakan tanah kemudian anak selanjutnya secara berurut maka 

perlu waktu sekitar dua puluh empat tahun untuk kembali ke putaran awal 

yaitu anak pertama untuk mengelola tanah waris tersebut. Ini merupakan 

contoh bagan sederhana yang digunakan sebagai ilustrasi pada sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo. 

Praktek sistem kewarisan tanah pada Masyarakat Awo secara umum 

memiliki kesamaan satu sama lain karena sistem kewarisan yang ada 

bergantung kepada keluarga dan kerabat yang menjalankan sistem 

Keluarga awal 

1 2 3 6 4 7 5 8 

Masing- masing anak memiliki masa pakai tiga tahun 
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kewarisan tersebut sesuai kesepakatan bersama yang ditentukan melalui 

musyawarah terdahulu. Dalam pelaksanaanya sebagaimana yang terjadi di 

Bola Ro’pok pemanaran atau warisan tanah dilaksanakan atau digunakan 

secara bergantian oleh ahli waris, masing-masing ahli waris dapat 

menggunakannya selama tiga tahun, setelah habis masa tiga tahun maka 

tanah tersebut pindah kepada ahli waris yang lain dan digunakan selama tiga 

tahun juga. Sebagaimana yang terjadi di Bola Ro’pok awalnya terdapat empat 

pemilik tanah dan mereka adalah saudara yang masing-masing 

menggunakan tanah tersebut secara bergantian selama tiga tahun. Sistem 

kewarisan tanah ini terus diwariskan oleh anak cucu dari keempat saudara 

tersebut hingga saat ini dan menjadikan kepemilikan tanah ini dan 

penggunanya semakin banyak dan lama dalam penggunaannya. Jika 

seandainya masing-masing dari saudara tersebut memiliki anak dan cucu 

maka penggunaanya bisa sampai bertahun-tahun untuk sampai ke rotasi atau 

perputaran awal orang yang menggunakan tanah tersebut.  

Tanah tradisi ini digunakan secara bergilir dan bergantian dari 

keluarga ke keluarga yang lain yang memiliki hak, tidak ada tradisi atau ritual 

yang diselenggarakan oleh masyarakat Awo dalam pelaksanaan sistem 

kewarisan tanah tradisi ini, karena seperti yang terjadi di Bola Ro’pok 

kebiasaan yang sudah berlangsung dan tersusun, jika sudah tiba giliran untuk 

menggunakan tanah waris tersebut maka pengguna sebelumnya harus 

menyerahkan tanah tersebut kepada yang menggunakannya. 
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Beberapa kelemahan yang terjadi pada sistem kewarisan tanah tradisi 

ini dalam menggunakan tanah waris ini seperti yang disampaikan oleh 

beberapa tokoh adat adalah sistem kewarisan tanah ini disampaikan hanya 

dengan lisan saja bukan dengan tulisan dan ini menjadi kelemahan 

dikarenakan semakin panjang nasab keturunan dan semakin lebar hubungan 

kekerabatan maka semakin sulit pula untuk mengidentifikasi kepemilikan 

tanah waris tersebut. Penyampaian dari indo Rinto  

“tonna jolo sitallung tau rakan messun to tau mentama omokan, yato 
sekarang apa lagi to macca mangbicara nakua bangka susina te’e susina 
te’e edda bisa lannewana’ sa taissen apalagi nakua tallu indona nakita. 
Yatek pemanaran termasuk pusaka inde kendenan harusna bisa 
dipeballoi susunanna sola pengaturanna. Yato magusuia pariuh, 
pariuhhi. Yato malampu ia naserahkan mi ia tuk mai malemi tiro to 
leko’na. deen toda ia tekda na messun sampai sekarang laan simatei tiga 
puluh tahun”.17  

 

Artinya: 

Waktu dulu orang-orang menggunakan tanah waris ini hanya tiga 
tahun masing-masing keluarga, yang lain selesai kemudian masuk lagi 
yang lain, sekarang ini sudah berubah disebabkan oleh phak-pihak 
dari kerabat sendiri yang pintar dan kuat berdebat membicarakan 
tanah waris dengan berbagai argumen dan keluarga yang lain tidak 
bisa melawan dan membantah argumennya disebabkan karena tidak 
banyak mengetahui masalah tanah waris kolektif ini, indo’ rinto 
kemudian menyampaikan bahwa tanah waris ini merupakan tanah 
pusaka yang diwariskan oleh leluhur maka harus dipulihkan kembali 
pengaturannya, jika tiba giliran untuk berganti maka silahkan keluar 
dan yang lain masuk, jika orangnya itu baik dan jujur maka tanpa 
dimintapun ia akan menyerahkan tanah waris itu kepada kerabatnya 
yang lain untuk digunakan, tapi saat ini ada yang sudah tidak sesuai 
ketentuan bahkan sudah menggunakan tana waris itu selama tiga 
puluh tahun lamanya.  

                                                           
17Suhaini, (50 tahun), Masyarakat Awo’, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
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Termasuk juga yang dikeluhkan oleh ambe’ iddi bahwa pemerintah 

yang terlibat dalam mengurus sistem kewarisan ini adalah mereka yang 

mengetahui sistem kewarisan tanah, jika tidak mengetahui atau kurang tahu 

maka perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para tetua yang masih hafal 

tentang sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ini, tidak hanya 

bermasa bodoh karena harapan masyarakat adalah pemerintah dapat 

menjadi penengah jika terjadi sengketa lahan, tidak hanya sampai disitu 

karena sistem kewarisan tanah ini bukan dalam bentuk tulisan maka tidak 

ada catatan lama yang tersimpan yang menuliskan sistem kewarisan kolektif 

ini dan semakin lama dan bertambahnya usia ambe’ iddi maka semakin 

sedikit orang yang mengetahui sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat 

Awo ini terkhusus di bola ropok, melanjut apa yang disampaikan oleh ambe’ 

iddi bahwa sebagian besar anak muda sekarang tidak mengetahui dengan 

jelas bagaimana sistem kewarisan tanah ini, kebanyakan mereka kurang tahu 

bagaimana sistem kewarisan tanah ini berjalan. Termasuk yang menjadi 

kelemahan adalah bahwa ada di antara pengguna manah yang menjual tanah 

mereka seperti yang disampaikan oleh akmal bahwa “mereka menyewakan 

tahunan tanah mereka setelah dijual tahunan mereka kembali ingin masuk 

dan mengelola tanah mereka padahal sudah habis masa pakainya, selanjut 

ialah ada yang menjual tanah manah ini, padahal tanah ini bukan 

kepemilikan individual tapi kepemilikan kolektif.18 Meskipun dalam 

pelaksanaanya hanya sedikit sekali yang melakukan hal tersebut tapi ini bisa 

                                                           
18Akmal Idris (30 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bone-Bone, 26 Oktober 2024. 
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menimbulkan masalah dikemudian hari, tanah waris ini kepemilikannya 

bersama maka sebaiknya dikelola secara bersama-sama juga tidak tamak 

dalam menggunakan tanah waris dan tidak mengelolanya secara sepihak. 

Kendala yang dihadapi oleh Awo adalah bahwa ada pihak-pihak yang 

terlalu banyak mengklaim tanah waris ini “yang biasanya yang membuat 

tidak halal itu jika yang mengatur itu salah-salah, seperti ada dua lokasi 

kemudian ada tiga saudara biasanya karena sudah banyak turunan, keluarga 

A dilokasi satu dan keturunan di bawahnya lagi yang sudah jauh dan dilokasi 

B masih keturunan itu juga yang masih mengelola tanah padahal masih ada 

saudaranya yang masih punya giliran”.19 Kutipan tersebut menggambarkan 

masalah pengelolaan tanah keluarga yang dapat menjadi tidak sah atau tidak 

adil jika aturan yang diterapkan salah. Misalnya, terdapat dua lokasi tanah, 

dan ada tiga saudara dengan banyak keturunan. Keluarga A mengelola tanah 

di lokasi pertama, sementara keturunannya yang lebih jauh mengelola tanah 

di lokasi kedua. Namun, meskipun ada keturunan yang mengelola tanah di 

lokasi B, masih ada saudara lain yang seharusnya juga memiliki hak dan 

giliran untuk mengelola tanah tersebut, yang menunjukkan adanya 

ketidakadilan dalam pembagian hak atas tanah. 

Tanah waris ini dalam penerapannya jika terjadi permasalahan maka 

akan dilakukan musyawarah di rumah yang menjadi awal mula sistem 

kewarisan tanah, seperti di Bola Ro’pok. Ambe’ iddi menyampaikan  

                                                           
19Askar (47 Tahun), Mayarakat Kendenan, Wawancara, Enrekang, 27 November 

2024 
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“yanna deen ratu bang susi joo, sikummpulu nasan jo appa’ indo tonggo 
nena, yatee indamora sisolan to tau tee tappa ratu bang susi joo, innda ra 
to tau indo, contoh na mo appa jo pangmulanna indara nenena jon tek 
tau tee, kan di paumi indara nenena, napaumi kua yatok jadi yamo jon 
tok nenena naula toda mira inndara nasolaan jio, jadi musyawarah jo 
Bola Ro’pok ke manah jao nasicadokko-dokkoan nadeen ni tangsicocotan, 
jobola tomatua sang jongngi tek pangmula, yarake tekada na bisa 
naselesaikan jao memiriki lako kapala dusun, yake tekda pa naselesai jo 
dusun mae miriki jo kapala desa, jadi tek pemerintah memiliki peran 
sebagai penengah”.20  

Artinya: 

Jika seandainya terjadi masalah seperti seseorang yang tiba-tiba 
datang dan mengakui bahwa tanah waris ini ada hak saya di dalamnya 
maka didakan musyawarah dan dikumpulkan empat keturunan dari 
keluarga besar dan menanyakan siapa yang menjadi kerabat orang 
yang datang tersebut, siapa orang tuanya dan dia dari keturunan yang 
mana, contohnya tadi pada muasalnya ada empat leluhur yang 
menggunakan tanah waris ini secara bergantian, maka di usut dari 
mana silsilah keluarga orang yang tiba-tiba datang itu, jika sudah 
diketahui dari mana asal keluarganya maka orang itu harus mencari 
tahu lagi dari keturunan keberapa dia berasal, ini dimusyawarahkan 
di Bola Ro’pok yang dulu pernah menjadi awal mula pembagian sistem 
pewarisan tanah tradisi. Masalah yang tidak selesai di musyawarah 
akan berlanjut ke pemerintah setempat, jika belum selesai maka akan 
diteruskan ke pemerintahan yang lebih tinggi lagi. 

2. Hambatan dalam implementasi kewarisan Islam pada hukum waris 

adat Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

Wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu tokoh agama yang 

ada di Awo ini beliau menyampaikan tentang hambatan yang dihadapi dan 

sebab kenapa sistem kewarisan Islam tidak diterapkan pada sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo. Peneliti menanyakan; Selain tanah 

manah adakah yang menggunakan sistem kewarisan Islam? Beliau menjawab 

“belum ada Islam (pada saat itu), tidak itu, belum ada sistem (kewarisan 

Islam dulu) Kan saya sendiri yang berjuang mati-matian kalau soal agama 

                                                           
20

Badullah (65 Tahun), Tokoh Adat Bola Ropok, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 
2024. 
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disini, tidak ada itu yang penting kita berdasarkan dengan al-Qur’an dan 

hadis tidak usah hubungkan sama itu, sebab orang itu kita dibenci, sayang 

orang yang paling dibenci disini dulu bahkan mau diusir, tapi dia sadar saya 

bangunkan SMP dan Masjid bebaskan seluruh kawasan itu, baru dia sadar 

sekarang, jadi saya tidak mau campuri soal pusaka itu, saya tidak mengelola 

sawah sekarang, saya ditawari saya bilang tidak mau,”21 pak imam 

menyampaikan bahwa saat sistem kewarisan tanah tradisi ini dimulai 

masyarakat belum mengenal Islam apalagi sistem kewarisan islam sehingga 

sistem kewarisan islam tidak diterapkan pada sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo disini hingga saat sekarang ini.  

Implementasi kewarisan Islam pada hukum waris adat masyarakat 

Awo kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang terdapat hambatan yang 

didapatkan, bahwa dulu masyarakat belum mengenal Islam sehingga 

menggunakan sistem yang ada hingga saat ini, karena sistem kewarisan 

tanah ini sudah lama dan mengakar maka sistem ini akan menjadi sangat 

sulit dan susah untuk diubah menjadi sistem kewarisan Islam. Jika 

ditanyakan apakah saat ini masyarakat mengenal sistem kewarisan Islam? 

“dari sumber yang didapatkan bahwa mereka mengenal Islam dan mereka 

paham bahwa sistem kewarisan tanah yang mereka gunakan bukan dari 

Islam, tapi dari segi aturan kewarisan Islam mereka belum tau. Dari dulu 

hingga sekarang masyarakat menggunakan sistem kewarisan yang mereka 

anut, yaitu manah, dan belum ada yang menggunakan sistem kewarisan 

                                                           
21Ali Siateng (77 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024. 
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Islam, kalau kita ingin merubahnya jika sekarang ingin diubah menjadi 

sistem kewarisan Islam maka beberapa puluh tahun kedepan baru bisa 

terlaksana karena sistem kewarisan tanah tradisi ini melibatkan banyak 

orang dan kampung-kampung lain yang terlibat, satu kampung ini saja kita 

ingin ubah sangat susah, apalagi sistem kewarisan ini berkaitan dengan 

banyak kampung, orang sana punya tanah waris di kampung ini, orang 

kampung ini punya tanah waris di kampung sana, walaupun di kampung ini 

semua orang telah sepakat tapi orang dari luar kampung ini tidak sepakat 

maka susah juga”.22 Sistem kewarisan tanah ini tidak hanya melibatkan antar 

satu keluarga saja tapi lebih besar dari pada itu, karena sistem kewarisan 

tanah tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan menjadi tanah pusaka tentu 

melibatkan keluarga dan kerabat yang banyak satu kampung dengan 

kampung yang lain hal ini menjadikan sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo susah untuk digantikan dengan sistem kewarisan Islam. 

Termasuk faktor penghambat dalam penerapan hukum kewarisan Islam 

ialah tradisi kewarisan tanah ini sudah mengakar pada budaya masyarakat 

dan susah untuk digantikan, kemudian sudah banyak orang-orang sekarang 

untuk mengetahui jalur nasab kepemilikan tanah tradisi ini, apalagi sistem 

kewarisan ini jalurnya ada dari ibu dan ada dari bapak sehingga 

menyebabkan nasab semakin lebar.23 Faktor yang lain menjadi penghambat 

adalah masyarakat belum bisa menerima sistem kewarisan Islam, karena jika 

                                                           
22

Akmal Idris (30 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bone-Bone, 26 Oktober 2024. 
23

Akmal Idris (30 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bone-Bone, 26 Oktober 2024. 
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ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam ada di antara mereka 

(keluarga) yang tidak dapat manah. 

Peran tokoh agama secara langsung dalam mengatur sistem 

kewarisan adat pada masyarakat hanya sampai pada penyampaian hak-hak 

dan kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris dalam perspektif Islam, kalau 

mengatur secara langsung tradisi kewarisan tanah masyarakat, tentu belum 

ada yang bisa sampai kesitu. Sedangkan peran pemerintah adalah sebagai 

penengah jika masalah yang ada di dalam keluarga tidak bisa diselesaikan 

secara musyawarah, maka peran pemerintah adalah sebagai penengah dan 

menjadi mediasi antar masyarakat yang menjalankan sistem kewarisan 

tanah tradisi masyarakat Awo.  

3. Tinjauan Maṣlaḥah terhadap sistem kewarisan tanah pada Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

Sistem kewarisan tanah sudah memberikan banyak maslahat kepada 

masyarakat sebagaimana dalam hasil wawancara dengan salah satu 

masyarakat Awo, beliau mengatakan bahwa manah ini adalah penghidupan, 

hasilnya dipakai dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.24 Sistem 

pewarisan tanah memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya 

pembagian tanah yang adil dan teratur, masyarakat dapat memperoleh hak 

mereka atas tanah yang diwariskan oleh leluhur, yang membantu mereka 

                                                           
24Syahril (50 tahun), Tokoh Masyarakat Awo’ To kanunang, Wawancara, Enrekang, 

16 November 2024. 
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dalam menjalani kehidupan. Dalam wawancara tersebut, seorang warga Awo 

menjelaskan bahwa tanah yang diwariskan (disebut "manah") adalah sumber 

kehidupan bagi mereka. Ini berarti tanah tersebut menjadi sumber 

penghidupan utama, seperti untuk bercocok tanam atau kegiatan ekonomi 

lainnya yang mendukung kebutuhan hidup mereka. Hasil dari pengelolaan 

tanah yang diwariskan, baik itu berupa hasil pertanian, perkebunan, atau 

bentuk produk lainnya, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 

seperti membeli makanan, membayar kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. 

Selain itu, hasil dari tanah tersebut juga bisa dijual untuk mendapatkan uang 

yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Tujuan utama sistem Manah ini adalah untuk menjaga budaya warisan 

leluhur untuk tetap di tangan ahli waris atau cucu-cicitnya yang masih ada 

dan menetap dan menetap di kampung. Terdapat banyak kemaslahatan yang 

didapatkan dari sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ditinjau dari 

segi manfaatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Siludin ada 

banyak poin yang dipaparkan, bahwa sistem manah ini yang dilakukan sejak 

dulu dan memiliki maslahat di antaranya adalah : 

a. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga terkait 

pembagian waris. 

b. Memastikan tanah waris/harta warisan dikelola secara produktif 

oleh ahli waris yang mampu mengurusnya. 

c. Memperkuat ikatan kekeluargaan antar generasi. 
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d. Mempertahankan nilai ekonomi tanah karena tanah tidak 

terpecah-pecah disebabkan pembagian harta waris 

e. Menjamin keberlangsungan mata pencaharian keluarga berbasis 

pertanian. 

f. Terjaganya aset keluarga lintas generasi 

g. Terpeliharanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam 

keluarga 

h. Terciptanya keadaan ekonomi yang stabil bagi ahli waris yang aktif 

mengelola tanah waris 

i. Terjaminnya keberlanjutan sistem pertanian tradisional karena 

masyarakat Awo masih menggunakan cara tradisional. 

j. Terpeliharanya harmoni sosial dalam masyarakat adat.25 

Maslahat yang didapatkan dari sistem kewarisan tanah ini 

memberikan manfaat yang banyak bagi penggunanya seperti pelestarian 

nilai-nilai luhur, stabilitas sosial, keterikatan dengan lingkungan, 

keterjaminan ekonomi, dan terjaganya kekerabatan antara keluarga. Praktek 

yang dilakukan oleh masyarakat Awo mencerminkan bagaimana budaya 

Indonesia tetap bisa terjaga dan berperan sebagai keterjaminan pangan dari 

hasil ladang yang digunakan secara bergantian, memberikan ikatan sosial 

antar keluarga untuk tetap saling peduli dan bergotong-royong. 

                                                           
25

Siludin bin Mua (56 tahun), Masyarakat Kendenan, Wawancara, Enrekang, 11 
november 2024. 
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Hasil wawancara dari masyarakat yang menjalankan sistem 

kewarisan tanah ini juga menyampaikan maslahat yang didapatkan dari 

sistem ini bahwa tujuan dari sistem manah yaitu agar anak cucu dapat 

berbagi rata dan sama dalam mengelola sawah yang akan digarap, untuk 

keterjaminan semua anggota keluarga yang masih dalam satu jalur ahli waris. 

Ahli waris dapat menggarap nantinya dan memperoleh hasil dari garapannya 

dan digunakan secara pribadi/individual meski dalam pelaksanaanya harus 

menunggu giliran yang lama dalam mengelola tanah waris tersebut. 

Sebagaimana yang dketahui tanah waris ini cuman ada di sawah saja, dan 

tidak untuk perkebunan, artinya bagaimana agar semua anggota keluarga 

dapat mendapatkan makanan dari sawah, itulah sebabnya kenapa tanah 

manah ini tidak diwariskan secara individual, karena jika dibagi secara 

individual ada ketakutan nantinya di antara keluarga ada yang merasa tidak 

adil karena mendapatkan bagian yang sedikit.26 Hasil wawancara ini 

membahas sebuah tradisi yang memberikan pembagian dan pengelolaan 

sawah dalam satu rumpun keluarga yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa semua anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan 

dapat memiliki hak dalam mengakses tanah manah secara adil dan sama 

meskipun harus menunggu giliran dalam mengelola sawah. 

Wawancara dari Akmal Idris bahwa maslahat yang didapatkan dari 

sistem kewarisan tanah ini adalah “orang-orang terdahulu pasti melihat 

                                                           
26Syamsir bin Sendi (32 Tahun), Mahasiswa Qossim, Wawancara, Sidrap, 10 

November 2024. 
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kepada besarnya maslahat dan pastinya mereka tidak melakukan sistem 

kewarisan ini jika mengetahui dampaknya (mudharatnya), maslahatnya 

adalah anak keturunanya mendapatkan keterjaminan terhadap makanan, 

tempat mencari rezeki dan bekerja, karena walaupun bergilir keterjaminan 

terhadap lahan yang akan dikerja untuk mencari rezeki pasti ada, beda 

halnya dengan waris bahwa kepemilikannya individual jika dijual maka 

kepemilikannya juga hilang, atau jika diwariskan bisa jadi keturunannya 

mendapatkan warisan yang berbeda-beda, boleh jadi salah satu ahli waris 

tidak mendapatkan sawah, itu maslahat yang dipikirkan”.27 Sistem kewarisan 

tanah menjamin ketersediaan sumber daya dan menjadi sumber 

penghidupan, dengan sistem kewarisan ini seluruh anggota keluarga 

memiliki akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem 

kewarisan tanah tradisi ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan 

kebersamaan di antara anggota keluarga. Saling membantu dalam mengelola 

tanah. 

B. Pembahasan 

1. Praktek kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Praktek kewarisan 

tanah pada masyarakat Awo sudah ada sejak dahulu dan masih berlangsung 

hingga sekarang, dari hasil penelitian bahwa tidak ada yang mengetahui 

                                                           
27

Akmal Idris (30 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bone-Bone, 26 Oktober 2024. 
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bagaimana dan sejak kapan sistem kewarisan tanah tradisi ini dimulai, 

Menentukan titik awal yang tepat dari sistem pewarisan tanah tradisi 

sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin. Alasannya sederhana praktek 

pewarisan tanah sudah ada jauh sebelum catatan tertulis ada. Sistem ini 

muncul dan berkembang seiring dengan terbentuknya masyarakat awal dan 

adanya kebutuhan untuk memiliki dan melindungi wilayah dan sumber daya 

alam, namun jika ditelusuri bahwa sistem kewarisan tanah ini sudah ada 

sebelum gerombolan Kahar Muzakkar masuk dan bergerilya di enrekang 

antara tahun 1950-1965. Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ini 

telah diwariskan secara turun-temurun dengan penyampaian lisan dan tidak 

dengan bentuk tulisan, masyarakat menggunakan hafalan mereka dan 

mewariskan tanah pusaka tersebut ke anak cucu mereka tanpa menggunakan 

tulisan, hal ini masih tetap dipraktekkan hingga sekarang oleh masyarakat 

Awo hal ini terjadi karena masyarakat Awo dulunya belum mengenal baca 

tulis. Penjelasan dari masyarakat bagaimana sistem kewarisan ini bermula 

adalah awalnya leluhur kami membuka tanah untuk digarap sebagai lahan 

untuk menanam padi, kemudian tanah ini diwariskan ke keturunan 

selanjutnya hingga saat sekarang ini.  

Perlu dipahami disini bahwa sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo ini secara praktik yang dilakukan bukan benar-benar 

diwariskan tetapi sistem perpindahan hak guna atau perpindahan manfaat 

penggunaan lahan, meraka secara lisan mengklaim ini adalah tanah pusaka 

yang diwariskan dari leluhur mereka namun jika ditanyakan apakah ini tanah 
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mereka mereka akan menjawab ini adalah “manahnya nene’ (pusaka dari 

leluhur). Tanah waris ini merupakan tanah kepemilikan bersama yang 

diwariskan secara turun-temurun dan digunakan secara bersama, Istilah hak 

persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti 

Ambon dengan istilah “Patuanan”; di Jawa dengan istilah “Wewengkon”; di 

Kalimantan dengan istilah “Panyampeto/Pawatasan”; di Bolang Mongondow 

dengan istilah “Totabuan”; Sulawesi Selatan dengan istilah “Limpo”; di Buru 

dengan istilah “Nuru”; di Minangkabau dengan istilah “Wilayat”; di Bali 

dengan istilah “Prabumian”.28 Dalam masyarakat Awo tanah bersama ini 

dinamakan “manah”. Tanah waris bersama, seperti tanah manah atau tanah 

waris masyarakat Awo merupakan aset kolektif yang dimiliki oleh 

masyarakat Awo berdasarkan hukum adat setempat, tanah ini memiliki 

makna yang penting baik secara sosial, ekonomi, dan budaya, karena 

dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikelola 

bersama. Dalam tradisi masyarakat Awo, tanah waris ini menjadi sumber 

penghidupan sekaligus identitas budaya, di mana pengelolaannya dilakukan 

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hak atas tanah manah ini 

tidak hanya bersifat pribadi, tetapi mencerminkan kepemilikan bersama 

yang diwariskan secara turun-temurun, dengan menelankan pentingnya 

keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rumpun keluarga. 

                                                           
28Melanie pita lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Hukum 

Perkawinan Adat, 1st edn (Malang: Madza Media Anggota, 2021). h. 121. 
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Asas kewarisan tradisi masyarakat Awo bersifat bilateral yaitu anak 

mendapatkan hak waris dari ibu maupun ayahnya, sebagaimana yang 

disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti 

kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan 

kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan 

hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari 

kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.29 Asas 

kewarisan masyarakat Awo ini menyatakan bahwa hak untuk mewarisi harta 

tidak hanya terbatas pada garis keturunan ayah tetapi juga dari garis 

keturunan ibu, maknanya baik kerabat ibu maupun dari kerabat pihak ayah 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta warisan untuk dikelola. 

Asas ini memberikan keadilan bagi semua anggota keluarga dari pihak ayah 

maupun ibu, dengan asas ini mencegah diskriminasi terhadap salah satu atau 

sebagian dari kerabat yang memiliki hak waris yang sama. Asas bilateral 

mementingkan hubungan kekerabatan dari kedua pihak yaitu ayah dan ibu 

sehingga dapat memperkuat hubungan kekeluargaan, hal ini terbukti dengan 

masih terjalinnya kekeluargaan yang erat di antara masyarakat Awo yang 

masih menjalankan sistem kewarisan tanah tradisi, mereka masih mengenal 

dengan baik kerabat mereka dan seringkali mengingatkan tentang giliran 

dalam menggunakan tanah pusaka tersebut. 

                                                           
29Dwi Putra Jaya, Hukum Kewarisan Di Indonesia, ed. by Iim Fahima, 1st edn 

(Bengkulu: Zara Abadi, 2020), VIII <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>. 
h. 73. 
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Pelaksanaan sistem kewarisan tanah tradisi ini menyamakan posisi 

laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak waris selama masih 

memiliki hubungan kekerabatan maka siapapun memiliki hak yang sama 

dalam mengelola tanah tradisi ini. Pada pelaksanaanya tanah waris ini tidak 

dimiliki secara pribadi tapi dimanfaatkan secara bersama kewarisan ini 

dinamakan sebagai sistem kewarisan kolektif, yaitu apabila para pewaris 

mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) 

dari para pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan menurut 

sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan 

secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan 

atau mengolah dan menikmati hasilnya.30 Sistem kewarisan kolektif pada 

masyarakat Awo merupakan bagian dari tradisi setempat menjadikan tanah 

sebagai aset yang diwariskan secara bersama-sama kepada seluruh anggota 

keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dalam sistem ini tanah 

waris tidak dimiliki secara individual oleh satu pihak saja melainkan menjadi 

milik bersama seluruh ahli waris. Hal ini memberikan gambaran nilai-nilai 

kebersamaan dan tanggung jawab bersama yang tinggi pada masyarakat 

Awo.  

Pengelolaan tanah ini diatur melalui kesepakatan keluarga besar 

secara keseluruhan. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tanah 

diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sehingga 

menghindari konflik keluarga, pembagian dalam mengelola tanah dilakukan 

                                                           
30

Jaya, VIII. h. 73. 
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melalui musyawarah keluarga dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan 

bersama. Prinsip keadilan diterapkan dengan tujuan memperhatikan 

kebutuhan anggota keluarga serta menjaga hak-hak antara laki-laki dan 

perempuan tetap seimbang. Sistem kewarisan kolektif didasarkan pada 

prinsip menjaga kelestarian tanah dan keberlangsungan tanah sebagai 

sumber penghidupan untuk generasi mendatang. Tanah waris ini dianggap 

sebagai warisan leluhur dan harus dijaga dan dipertahankan. Dalam 

masyarakat Awo, norma adat yang berlaku memiliki peran penting dalam 

mengatur pembagian tanah waris bersama. Nilai-nilai yang terkandung 

seperti kebersamaan, keadilan dan penghargaan kepada sesama anggota 

keluarga penjadi tujuan utama dari proses ini. tanah dianggap sebagai aset 

ekonomi dan juga sebagai simbol warisan budaya yang dijaga untuk generasi 

mendatang. Norma adat masyarakat Awo menetapkan bahwa tanah tertentu 

seperti tanah manah tidak boleh dimiliki secara individu melainkan dikelola 

secara bersama, hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung 

jawab bersama dalam melestarikan tanah sebagai sumber kehidupan 

masyarakat Awo. Jika di ringkasa terdapat unsur-unsur yang terdapat pada 

sistem kewarisan tanah tradisi ini diantaranya adalah 1) manah/sawah 

pusaka, 2) hasil dari tanah manah yaitu pulu mandoti dan jagung, 3) kelurga 

ahli waris, 4) bergilir, 5) setara, 6) tiga tahun. Unsur-unsur ini yang meliputi 

sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo. 

Tanah manah itu bukan hanya ada satu tanah saja yang digunakan 

oleh masyarakat tapi ada banyak tanah manah di tempat-tempat yang lain, 
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yang dimana jika selesai masa pakai di satu tanah waris maka akan 

berpindah ke tanah yang lain atau, mencari manah-manah yang lain yang 

menjadi haknya untuk digunakan, selain sawah yang dimiliki menjadi manah, 

ada juga kebun yang menjadi sumber penghasilan jika masyarakat Awo tidak 

sedang menggarap sawah.  

Beberapa tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo di antaranya: 

a. Pewarisan tanah secara lisan, sistem pewarisan tanah tradisi 

disampaikan secara lisan tanpa adanya catatan tertulis, 

sehingga seiring bertambahnya generasi dan meluasnya 

hubungan kekerabatan, semakin sulit untuk memastikan 

kepemilikan tanah secara jelas dan siapa saja yang berhak 

mengelola tanah. 

b. Penyimpangan dalam pengelolaan, sistem pewarisan yang 

sebelumnya bergilir kini berubah karena dominasi pihak 

tertentu yang melampaui batas giliran, bahkan ada yang 

memanfaatkan tanah selama puluhan tahun tanpa memberi 

kesempatan kepada kerabat lain. Beberapa kasus yang 

kemungkinan pihak yang lebih kuat baik secara ekonomi 

maupun sosial yang ingin mendominasi pengelolaan tanah 

waris dan mengabaikan anggota keluarga lainnya yang sama-

sama memiliki hak dalam mengelola tanah waris tersebut. 
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c. Kurangnya pemahaman generasi muda, generasi muda 

cenderung tidak memahami aturan pewarisan tanah 

tradisional, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan 

pengelolaan yang tidak sesuai. 

d. Penjualan dan penyewaan tanah kolektif, beberapa pengguna 

menjual atau menyewakan tanah kolektif, padahal tanah 

tersebut seharusnya dikelola bersama, sehingga tindakan ini 

dapat memicu konflik di kemudian hari. 

e. Ketidakadilan pembagian hak, klaim berlebihan oleh sebagian 

pihak menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan 

tanah warisan, di mana beberapa kerabat tidak mendapatkan 

hak yang semestinya. 

f. Kurangnya peran pemerintah, pemerintah diharapkan menjadi 

mediator dalam konflik tanah warisan, namun kurangnya 

pemahaman terhadap sistem tradisional membuat 

penyelesaian sengketa sering tidak efektif. 

g. Musyawarah sebagai upaya penyelesaian, konflik terkait tanah 

warisan biasanya diselesaikan melalui musyawarah di lokasi 

yang menjadi pusat awal pembagian tanah. Jika tidak 

terselesaikan, masalah diteruskan ke pemerintah desa dan 

kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. 
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2. Hambatan dalam implementasi kewarisan Islam pada hukum waris 

adat Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

Setelah melakukan wawancara dan penelusuran bahwa dapat di 

uraikan pelaksanaan sistem kewarisan Islam dalam konteks hukum waris 

adat seringkali menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan prinsip 

dan praktek antara keduanya. Berikut adalah beberapa hambatan yang kerap 

muncul: 

a. Perbedaan Konsep Dasar 

Pengaruh sistem kewarisan adat, dalam tradisi kewarisan tanah 

masyarakat Awo, laki-laki dan perempuan menjadi pewaris dengan 

ketentuan hak yang sama yaitu tidak ada perbedaan antara hak waris laki-

laki dan hak waris perempuan, sedangkan hukum Islam menetapkan 

pembagian untuk laki-laki dan perempuan, meski dengan proporsi yang 

berbeda (2:1). Asas Keadilan Berimbang dalam pembagian harta warisan 

antara laki-laki dan perempuan berarti keduanya menerima warisan sesuai 

dengan keseimbangan tanggung jawab dalam rumah tangga. Baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi, namun tanggung jawab 

mereka berbeda. Laki-laki, sebagai kepala rumah tangga (public family), 

bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara perempuan, sebagai ibu 

rumah tangga (domestic family), mengelola urusan rumah tangga. Oleh 

karena itu, al-Qur’an menetapkan bahwa laki-laki menerima dua bagian, 
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sedangkan perempuan satu bagian.31 Pendekatan kolektif dalam hukum adat, 

tanah dianggap sebagai milik bersama keluarga besar atau komunitas, yang 

berbeda dengan pendekatan individu dalam hukum Islam. 

b. Pengaruh Tradisi dan Budaya Lokal 

Kuatnya kepercayaan pada adat dan tradisi lokal sering dilihat sebagai 

identitas masyarakat yang sulit diubah. Nusantara memiliki kekayaan tradisi, 

budaya, dan kearifan lokal yang bervariasi di setiap wilayahnya. Hubungan 

antara budaya dan manusia sangat erat, bahkan keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Banyak negara memandang pelestarian budaya sebagai hal yang 

fundamental karena menjadi identitas utama bangsa tersebut. Negara yang 

menekankan pentingnya pelestarian budaya biasanya mengambil langkah 

strategis seperti melindungi, memanfaatkan, merawat, dan mengembangkan 

warisan budaya. Warisan ini tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga 

memiliki potensi dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai aset yang 

sangat berharga.32 Sistem hukum Islam sering dianggap dapat mengubah 

kelestarian budaya ini. Peran dominan tokoh masyarakat yang berpengaruh 

cenderung lebih mendukung pelestarian hukum adat dibanding penerapan 

hukum Islam, hal ini memungkin terjadi disebabkan karena pengaruh adat 

yang sudah ada dan lama telah berlangsung, pengaruh yang lain disebabkan 

                                                           
31Komari, ‘EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN 

SYARIAT’, Asy-Syari‘Ah, 17.2 (2015), 1–14. 
32Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih, ‘Peranan Tokoh Adat Dalam 

Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta 
Tambaksari Kabupaten Ciamis’, J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan), 4.2 (2023), 463 
<https://doi.org/10.25157/j-kip.v4i2.8998>. 
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amanah yang telah disampaikan oleh leluhur untuk tetap dijaga dan 

dipertahankan sistem kewarisan tanah tradisi. 

c. Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum Islam 

Minimnya edukasi, sebagian besar masyarakat Awo mungkin tidak 

memahami prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam akibat kurangnya 

sosialisasi atau pendidikan agama. Kesalahpahaman yang ada 

memungkinkan hukum Islam dipahami secara keliru, sehingga memunculkan 

penolakan. Walaupun secara keseluruhan masyarakat Awo sudah menganut 

agama Islam tapi adat yang berlaku yaitu sistem kewarisan tanah tradisi 

tetap berjalan sebagaimana yang telah berlaku ini dipengaruhi oleh 

kebiasaan yang sudah mendarah daging dan tidak bisa diubah. 

d. Sengketa dalam Keluarga 

Perbedaan pandangan diantara keluarga seperti ada yang sudah 

mengenal sistem kewarisan Islam dan ada yang masih belum menerima 

kewarisan Islam di antara anggota keluarga seringkali memiliki pendapat 

berbeda mengenai sistem hukum yang seharusnya digunakan, apalagi jika 

salah satu pihak merasa dirugikan. Perbedaan dalam pembagian hak waris 

antara laki-laki dan perempuan antara hukum Islam dan adat sering menjadi 

sumber perdebatan karena ada yang merasa tidak adil terhadap sistem 

kewarisan Islam. Islam sendiri memberikan bagian yang lebih besar bagi 
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anak laki-laki dari anak perempuan dan di dalam Islam juga menerapkan 

sistem kewarisan individual bukan kolektif. 

e. Aspek Legal dan Hukum 

Pengakuan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia, hukum adat 

tetap diakui selama tidak bertentangan dengan undang-undang, Undang-

Undang Dasar 1945 ini menindaklanjuti asas-asas dan dasar-dasar 

pengakuan terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat 

yang terdapat dalam ketetapan MPR dan undang-undang tersebut di atas 33 

Namun, hal ini bisa menyulitkan penerapan hukum Islam di masyarakat adat. 

Penolakan terhadap perubahan: Masyarakat adat cenderung menolak hal-hal 

baru yang dianggap mengganggu harmoni sosial atau merombak struktur 

tradisional mereka. 

3. Tinjauan Maṣlaḥah terhadap sistem kewarisan tanah pada Masyarakat 

Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

Pembahasan mengenai masalah yang seringkali terjadi pada sistem 

kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo sebagaimana yang telah dibahas 

dalam hasil penelitian dapat diberikan ringkasan sebagai berikut:  

a. Pewarisan tanah secara lisan, sistem pewarisan tanah tradisi 

disampaikan secara lisan tanpa adanya catatan tertulis, sehingga 

seiring bertambahnya generasi dan meluasnya hubungan 

                                                           
33H. Abdurrahman, ‘Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang’, Bphn, 2015, 52–82. 



123 
 

 
 

kekerabatan, semakin sulit untuk memastikan kepemilikan tanah 

secara jelas dan siapa saja yang berhak mengelola tanah. 

b. Penyimpangan dalam pengelolaan, sistem pewarisan yang 

sebelumnya bergilir kini berubah karena dominasi pihak tertentu 

yang melampaui batas giliran, bahkan ada yang memanfaatkan tanah 

selama puluhan tahun tanpa memberi kesempatan kepada kerabat 

lain. 

c. Kurangnya pemahaman generasi muda, generasi muda cenderung 

tidak memahami aturan pewarisan tanah tradisional, sehingga rentan 

terhadap pelanggaran dan pengelolaan yang tidak sesuai. 

d. Penjualan dan penyewaan tanah kolektif, beberapa pengguna menjual 

atau menyewakan tanah kolektif, padahal tanah tersebut seharusnya 

dikelola bersama, sehingga tindakan ini dapat memicu konflik di 

kemudian hari. 

e. Ketidakadilan pembagian hak, klaim berlebihan oleh sebagian pihak 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan tanah warisan, 

di mana beberapa kerabat tidak mendapatkan hak yang semestinya. 

f. Kurangnya peran pemerintah, pemerintah diharapkan menjadi 

mediator dalam konflik tanah warisan, namun kurangnya pemahaman 

terhadap sistem tradisional membuat penyelesaian sengketa sering 

tidak efektif. 

g. Musyawarah sebagai upaya penyelesaian, konflik terkait tanah 

warisan biasanya diselesaikan melalui musyawarah di lokasi yang 
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menjadi pusat awal pembagian tanah. Jika tidak terselesaikan, 

masalah diteruskan ke pemerintah desa dan kemudian ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

Tantangan dalam menjaga sistem pewarisan tanah tradisi, yang 

meliputi kurangnya dokumentasi, dominasi pihak tertentu, hingga lemahnya 

peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa dapat ditinjau dengan 

pendekatan Maṣlaḥah memungkinkan terciptanya keselarasan antara hukum 

adat dan prinsip-prinsip syariat. Adat yang mendukung keadilan dan 

memberikan manfaat dapat dilestarikan, sedangkan adat yang tidak adil atau 

merugikan perlu dihilangkan. Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Sistem Kewarisan 

Tanah pada Masyarakat Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 

merupakan telaah praktek pembagian warisan tanah dalam masyarakat 

tersebut melalui pendekatan Maṣlaḥah. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mencapai kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip dasar 

syariat Islam. Maṣlaḥah adalah konsep hukum Islam yang menekankan 

pentingnya kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an, 

Hadis, atau ijma', namun tetap relevan dengan tujuan utama syariat Islam 

(maqāṣid al-Syarī'ah).34 Tujuan ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Sistem Kewarisan Tanah di Masyarakat Awo dalam 

pembagian tanah sebagai warisan cenderung dipengaruhi oleh adat 

setempat, sehingga mungkin berbeda dari sistem faraid dalam hukum Islam. 

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Awo tanah 

                                                           
34Satria Effendi, Ushul Fiqh, ed. by Jefri, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017, h. 136. 
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diwariskan dengan mempertimbangkan penghidupan ahli waris, kebutuhan 

bersama, mengelola lahan pertanian secara bergantian serta maslahat yang 

lain. Meski tidak sepenuhnya mengikuti proporsi faraid, praktek ini dinilai 

lebih relevan dengan kondisi masyarakat lokal untuk menjaga harmoni dan 

keadilan, karena salah satu tujuan utama dari syariat adalah menegakkan 

keadilan termasuk di dalam kewarisan. 

Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo merupakan pola 

pembagian sistem kewarisan tanah tradisi secara kolektif oleh keluarga 

besar bukan secara individual kepada ahli waris, tanah ini digunakan sebagai 

sumber mata pencaharian dan digunakan untuk kepentingan bersama. 

Maṣlaḥah memiliki makna sesuatu yang mendatangkan maslahat dan 

menghilangkan mudharat. Dalam masalah sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo yaitu kewarisan kolektif, maṣlaḥah yang dapat dianalisa 

mencakup: 

a. Menjaga keutuhan keluarga yaitu kemaslahatan umum (maṣlaḥah 

amm), kewarisan kolektif dapat mencegah konflik keluarga akibat 

pembagian harta, dengan pembagian harta secara kolektif 

memberikan keadilan yang setara bagi masyarakat Awo karena 

masing-masing mendapatkan hak pengelolaan yang sama. 

Kemaslahatan ini sejalan dengan maqāṣid al-Syarī'ah yaitu 

menjaga kepentingan umum serta kesatuan dalam stabilitas sosial. 
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b. Menjaga keutuhan harta yaitu tanah waris (hifzul mall), kewarisan 

tanah secara kolektif memberikan maslahat terhadap penjagaan 

tanah agar tidak terpecah-pecah menjadi lahan-lahan kecil yang 

tidak produktif, dengan menjadikan tanah sebagai kepemilikan 

bersama tanah dapat dikelola dengan lebih produktif dan memiliki 

hasil yang lebih maksimal bagi ahli waris. 

c. Menjaga keturunan atau hifz nasl dalam sistem pewarisan tanah 

tradisional adalah upaya mempertahankan garis keturunan dan 

melestarikan harta warisan leluhur. Dalam masyarakat adat, 

sistem ini berpedoman pada adat istiadat dengan tujuan agar 

tanah tetap berada di dalam lingkup keluarga dan melindungi hak-

hak keturunan. 

d. Maslahat yang didapatkan juga dari sistem kewarisan tanah ini 

adalah keberlanjutan dalam mendukung pemanfaatan tanah untuk 

generasi mendatang sehingga tanah keluarga tetap utuh dan tetap 

berlanjut untuk generasi mendatang.  

Praktik sistem kewarisan tanah tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Awo jika ditinjau dari dalil-dalil al-Qur’an itu berbeda baik dalam 

cara pembagian dan hak masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris, tapi 

menurut peneliti sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam yang mengutamakan 

keridaan, keadilan kesepakatan dan musyawarah dalam menentukan 

warisan, masyarakat Awo sendiri menerima sistem kewarisan ini diterapkan 
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menjadi kultur mereka dan sudah menjadi kebiasaan mereka dan mereka 

merasa adil dengan sistem ini. Islam sendiri datang untuk menghilangkan 

mudharat dan mendatangkan maslahat, bukan berarti sistem ini 

bertentangan dengan al-Qur’an tapi sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

kewarisan di dalam al-Qur’an dan sistem kewarisan tanah tradisi ini 

mendatangkan maslahat yang banyak bagi masyarakat Awo itu sendiri. 

Sistem kewarisan adat tidak selalu bertentangan dengan al-Qur’an, selama 

pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip keadilan, musyawarah, 

kerelaan, dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, tidak ada 

unsur-unsur kesyirikan atau pelanggaran syariat lainnya. Meskipun al-Qur’an 

telah menetapkan aturan umum tentang pembagian warisan, seperti yang 

disebutkan dalam QS al-Nisa: 11-12 dan 176, aturan tersebut juga memberi 

ruang bagi penyesuaian dengan tradisi lokal, selama prinsip dasar keadilan 

dan kesejahteraan bersama tetap dijaga. Dalam buku yang berjudul maqāṣid 

al-Syarī'ah tulisan Busyro, teori maṣlaḥah yang diterapkan adalah hubungan 

antara hak manusia (muamalah), agar hukum yang sudah ada tetap sejalan 

dengan prinsip-prinsip syariat.35  Daruriyatul khams, teori maṣlaḥah yang 

berorientasi pada kemaslahatan umum digunakan sebagai pijakan dalam 

menetapkan hukum yang melindungi hak-hak sosial dan ekonomi manusia. 

Busyro menekankan pentingnya ijtihad kontekstual, yaitu menyesuaikan 

hukum dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip syariat. 

Dengan pendekatan berbasis maqāṣid al-Syarī'ah dan maṣlaḥah, hukum Islam 
                                                           

35Busyro, Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2019), h. 197. 
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tetap dinamis serta mampu melindungi hak manusia secara adil dan 

seimbang. 

Supardin dalam bukunya menjelaskan ada tiga sistem hukum 

kewarisan yang berlaku di Indonesia, meliputi fikih mawaris yaitu hukum 

kewarisan Islam di Indonesia (KHI) yaitu intruksi presiden No. 1 Tahun 1996 

yang menjadi dasar peradilan agama termasuk di dalamnya memutuskan 

perkara warisan, hukum kewarisan adat di Indonesia, dan hukum kewarisan 

perdata di Indonesia.36 Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia, sistem pewarisan kolektif tidak secara eksplisit diatur sebagai 

salah satu mekanisme pembagian warisan. Namun, KHI menyediakan 

prinsip-prinsip yang memungkinkan pelaksanaan pembagian warisan secara 

kolektif berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Dasar Pewarisan dalam 

KHI mengacu pada hukum Islam dalam pembagian warisan, dengan 

ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an, seperti anak laki-laki mendapat 

dua bagian, sementara anak perempuan mendapat satu bagian. Ada dua 

dasar alasan yang memungkinkan bagi KHI untuk membolehkan terjadinya 

pembagian dengan cara perdamaian, sebagai berikut: 

a. Para ahli waris telah memahami pembagian saham mereka 

masing-masing sesuai dengan hukum material Islam. Jika terjadi 

kesepakatan dalam pembagian, hal itu tentu didasarkan pada 

pertimbangan tertentu yang berkomitmen terhadap menjaga 

                                                           
36Supardin, h. 11. 
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hubungan kekeluargaan. Salah satu pihak dari ahli waris 

mendapatkan saham yang lebih sedikit dari para ahli waris 

lainnya, padahal ahli waris dimaksud tergolong orang yang 

memerlukan terhadap harta waris (miskin, biaya pengobatan atau 

pendidikan lainnya); ataupun orang yang sangat dihormati dalam 

tradisi keluarga, dan memiliki otoritas tertentu dalam 

mempertahankan hubungan kekeluargaan atau sangat berjasa 

terhadap pewaris. Selanjutnya harta waris yang akan dibagi 

merupakan sumber perekonomian keluarga, bukan hanya 

menyangkut terhadap kehidupan para ahli waris tetapi juga 

kerabat lain yang tidak berhak atas harta waris. 

Mempertahankannnya berarti mempertahankan sumber 

penghidupan keluarga. Pembagiannya yang mungkin dilakukan 

hanya dengan mengambil hasil produk sumber perekonomian 

dimaksud seperti alat jasa tertentu.37 

Dalam hal ini, KHI memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 189 ayat 1, yang menyatakan bahwa jika harta warisan berupa lahan 

pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar, sebaiknya lahan tersebut tetap 

dipertahankan keutuhannya dan dimanfaatkan bersama oleh para pihak 

terkait. Hal ini bertujuan agar harta tersebut tetap terjaga kesatuannya, 

karena jika dibagi-bagi, lahan tersebut tidak lagi mampu berfungsi sebagai 

sumber penghidupan keluarga secara berkelanjutan. Tujuan dari penjelasan 

                                                           
37Sarmadi. 
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ini adalah untuk menghindari kemiskinan, dengan mempertahankan tradisi 

maka sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo dapat memberikan 

sumber penghidupan bagi ahli waris. 

Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo memperhatikan 

maslahat bahwa tanah waris ini harus digunakan secara bersama dan 

mengharapkan anak keturunannya mendapatkan penghidupan dari tanah 

waris dan menjamin keberlangsungan sumber penghidupan terhadap anak 

keturunan selanjutnya, memberikan perhatian tentang keberlangsungan 

sumber pangan masyarakat Awo. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman QS al- 

Nisā'/4:9. 

َ َ
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ْ
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َ
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ُ
اف
َ
َخ ا

ً
ف َضِعَٰ

ا
ة يَّ رِّ

ُ
َذ فِهِمْ

ْ
ل
َ
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ْ
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َسَدِيَْ
ا
وْلً

َ
ق وْإَ

 
وْل
ُ
يَق
ْ
إوَل

ً
 د

Terjemahnya: 

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-
hak keturunannya).38 

Ayat ini mengingatkan agar orang-orang yang khawatir akan kondisi 

anak-anak mereka yang lemah setelah mereka meninggal dunia, bersikap 

takut kepada Allah. Mereka diminta untuk bertakwa kepada-Nya dan 

menjaga ucapan mereka agar selalu benar. Dengan bertakwa dan berkata-

                                                           
38Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, Situs Resmi Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=176 (diakses 7 
Desember 2024). 
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kata yang baik, seseorang akan mampu menjaga hak-hak anak-anaknya dan 

memberikan mereka bekal yang kuat untuk menghadapi masa depan 

terutama tentang kesejahteraan hidup dikemudian hari. 

b. Dalam buku Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa warisan boleh-

boleh saja dilaksanakan secara kolektif jika para ahli waris saling 

rida serta adil dan damai dalam pembagian warisan.39 

Prinsip keadilan disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat Awo 

yang menekankan kolektivitas, keadilan yang diterapkan oleh masyarakat 

Awo adalah laki-laki dan perempuan dalam rumpun keluarga mendapatkan 

hak yang sama dalam mengelola tanah waris, dengan tetap memberikan 

ruang untuk hak-hak individu sesuai syariat Islam yaitu hak dalam mengelola 

tanah waris. Keadilan ini diterapkan guna menghindari konflik antar ahli 

waris menghilangkan sifat cemburu dan iri serta menciptakan kebersamaan 

menguatkan persaudaraan dalam mengelola tanah waris. Allah berfirman 

dalam QS. al-Nisā'/4:58: 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

                                                           
39Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10 (t.t.: Darul Fikir, 2011), h, 

495. 
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pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.40 

Allah memerintahkan setiap orang untuk mengembalikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya. Amanah ini tidak hanya meliputi benda, 

tetapi juga kepercayaan, tanggung jawab, atau posisi tertentu yang harus 

dijalankan dengan penuh integritas tanpa memandang status sosial, maka 

jika tiba giliran untuk beganti mengelola tanah waris maka silahkan berganti. 

Menegakkan keadilan ketika menetapkan keputusan atau hukum. Allah 

memerintahkan agar hal itu dilakukan dengan adil maka keadilan harus 

ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi, status, atau 

keuntungan pribadi. 

KHI juga membuka ruang bagi musyawarah keluarga, sehingga 

memungkinkan adanya kesepakatan lain yang disetujui bersama. Pasal 183 

KHI mengatur bahwa ahli waris dapat menyelesaikan pembagian warisan 

melalui perdamaian setelah memahami hak masing-masing.41 Hal ini 

menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama 

Pasal 183 KHI mengatur bahwa ahli waris memiliki kesempatan untuk 

bermusyawarah dalam menentukan pembagian harta warisan. Dalam 

musyawarah tersebut, mereka dapat memutuskan apakah harta warisan 

akan dikelola bersama secara kolektif atau dibagi sesuai kebutuhan dan 

                                                           
40Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, Situs Resmi Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176 (diakses 7 
Desember 2024). 

41Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: bimasislam, 
2018), h. 95. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176
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kesepakatan yang telah dicapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman QS. al-

Syūrā/42: 38. 
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Terjemahnya: 

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. 
Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan 
kepada mereka;42 

Dalam menyelesaikan urusan duniawi atau kemasyarakatan, mereka 

mengambil keputusan melalui proses musyawarah, yang menunjukkan 

keadilan, kerja sama, dan kebijaksanaan. Ayat ini menekankan pentingnya 

musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keadilan dan 

kerja sama dalam masyarakat. Prinsip musyawarah (syura) dan 

kemaslahatan bersama dalam Islam menjadi dasar yang kuat untuk 

memungkinkan pengelolaan harta secara kolektif selama kesepakatan 

tersebut tidak melanggar syariat maka praktek ini dapat diterima. 

Sistem kewarisan kolektif secara tampak berbeda dengan faraidh 

tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur’an, Islam 

datang dengan tujuan menghilangkan perselisihan terhadap ahli waris dan 

mendatangkan maslahat, kewarisan kolektif boleh dilakukan dengan 

                                                           
42Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, Situs Resmi Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38 (diakses 6 
Desember 2024). 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38
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memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan seperti keadilan, kesepakatan 

dan musyawarah serta tidak menafikan hak-hak ahli waris. Kompilasi hukum 

Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia, menggabungkan 

nilai-nilai syariah dengan realitas sosial masyarakat. Prinsip maslahat 

bertujuan untuk mewujudkan maqasid al-syariah (tujuan syariah), yakni 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kewarisan, 

penerapannya bertujuan agar hukum memberikan manfaat maksimal kepada 

ahli waris tanpa melanggar aturan syariat. 

 Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo merupakan kebiasaan 

yang sudah ada sejak dahulu dan masih ada hingga sekarang dan tetap 

dilestarikan oleh mayoritas masyarakat ini dinamakan sebagai Urf amali 

yakni kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Masyarakat Awo 

melaksanakan sistem kewarisan ini dengan memperhatikan hak-hak para 

ahli waris seperti keadilan dengan tidak menzalimi ahli waris yang lain, 

kesamaan hak dan saling rida. hal ini sejalan dengan firman Allah QS al-

Nisa’/4:29. 
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ك
َ
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ُ
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ٰ
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ه
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ٓ
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ُ
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ْ
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َ
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ك
ْ
ن   مِّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 
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kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”  

Walaupun tafsir ayat ini untuk akad jual beli dan pernikahan namun 

secara makna ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan 

yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar 

kerelaan bersama yaitu saling rida. 

Masyarakat Awo dalam pelaksanaan kewarisan tanah tradisi ini tidak 

melanggar aturan-aturan syariat seperti melakukan sesajian kepada tanah, 

atau pelanggaran syariat yang lain, maka kebiasaan ini dinamakan Urf Shahih 

yakni Urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nas. Terdapat dalil 

di dalam al-Qur’an tentang Urf di antaranya adalah QS al-A‘rāf /7:199. 

هِلِي ْ ََ
جَٰ
ْ
نَِإل

َ
رِضَْع

ْ
ع
 
عُرْفَِوَإ

ْ
مُرَْبِال

ْ
وََوَأ

ْ
عَف
ْ
ذَِإل

ُ
 خ

Terjemahnya: 
Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 

berpalinglah dari orang-orang bodoh.43 

Terdapat kaidah yang berkaitan dengan Urf yaitu. 

َ
ُ
مَة
ه
مُحَك

ْ
َإل
ُ
ة
َ
44إلعَاد

ّ

Artinya: 

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. 

                                                           
43Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag, “Situs Resmi Kemenag”, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206 (Di akses 26 Mei 
2024). 

44Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausiri, al-Mumti’ fi Qawaidh Fiqhiyyah 
(Riyadh: Darul Zidni, 2007), h. 267. 
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Adah Muhakkamah berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan 

landasan hukum atau acuan dalam penetapan hukum Islam, asalkan adat 

tersebut memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam hukum 

Islam sehingga dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya 

masyarakat setempat. Dengan mengakomodasi adat kebiasaan yang sah, 

hukum Islam tetap relevan di berbagai konteks tempat dan zaman, serta 

memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Setelah memaparkan masalah-masalah yang pernah terjadi pada 

sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo serta pentingnya Maṣlaḥah 

yang terjadi dalam masyarakat, peneliti memberikan beberapa masukan dan 

saran yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi 

yaitu, Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan 

tanah tradisi adalah mendokumentasikan sistem pewarisan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menyusun catatan tertulis atau peta tanah warisan 

berdasarkan silsilah keluarga, sehingga konflik dapat dihindari. Dokumentasi 

ini berfungsi untuk menciptakan transparansi dan mempermudah 

identifikasi kepemilikan. Selanjutnya, penguatan musyawarah menjadi 

prioritas dalam penyelesaian konflik. Musyawarah di antara keluarga besar, 

yang melibatkan tetua adat dan tokoh masyarakat yang memahami sistem 

tradisional, menjadi landasan utama untuk menjaga keadilan. Selain itu, 

edukasi kepada generasi muda sangat penting untuk meningkatkan 

pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga tanah waris kolektif. 
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Edukasi ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan 

kebersamaan dalam pengelolaan tanah. Pemerintah juga perlu dilibatkan 

sebagai mediator dalam konflik yang terjadi. Sebelum bertindak, pemerintah 

harus memahami sistem pewarisan tradisional, dan jika diperlukan, mereka 

dapat membantu mengesahkan hasil musyawarah melalui peraturan lokal. 

Terakhir, perlu diterapkan aturan adat yang tegas untuk melarang penjualan 

atau penyewaan tanah kolektif tanpa persetujuan keluarga besar. Larangan 

ini bertujuan untuk melindungi aset keluarga agar tetap terjaga dan 

bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan langkah-langkah ini, 

pengelolaan tanah waris dapat dilakukan dengan adil dan berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo telah dipertahankan 

secara turun-temurun melalui tradisi lisan, tanpa adanya catatan 

tertulis, sebagai bagian dari kearifan lokal. Tanah warisan, yang 

dikenal sebagai "manah," merupakan aset bersama keluarga besar 

yang dikelola secara kolektif dan tidak dimiliki secara individu. 

Sistem ini didasarkan pada asas bilateral, yang memberikan hak 

waris secara adil kepada keturunan dari garis ibu maupun ayah, 

sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan. Pengelolaan tanah 

dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat, 

mencegah konflik, dan memastikan tanah tetap terjaga sebagai 

sumber penghidupan serta simbol budaya. Namun, sistem ini 

menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakjelasan dalam 

pengelolaan akibat ketiadaan pencatatan, potensi kondisi yang tidak 

efisien karena proses musyawarah yang memakan waktu, dan 

kemungkinan dominasi oleh pihak tertentu. Meskipun terdapat 

tantangan, nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan tanggung 

jawab bersama menjadikan sistem kewarisan ini tetap relevan dan 

bertahan sebagai warisan budaya yang berharga bagi masyarakat 

Awo. 
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2. Pelaksanaan sistem kewarisan Islam di masyarakat Awo menghadapi 

beberapa tantangan utama. Pertama, terdapat perbedaan konsep 

antara kewarisan adat yang memberikan hak setara bagi laki-laki 

dan perempuan, sementara dalam hukum Islam, pembagian warisan 

berbeda (2:1). Kedua, pengaruh kuat tradisi lokal yang menjadi 

bagian dari identitas budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. 

Ketiga, kurangnya pemahaman tentang hukum Islam di kalangan 

masyarakat, yang memicu penolakan terhadap perubahan. Keempat, 

perbedaan pandangan dalam keluarga mengenai sistem kewarisan 

yang harus diterapkan, yang sering menyebabkan konflik. Terakhir, 

pengakuan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia 

mempersulit penerapan hukum Islam, karena masyarakat adat 

cenderung menolak perubahan yang mengganggu keharmonisan 

sosial. 

3. Sistem kewarisan tanah di masyarakat Awo dapat dianalisis melalui 

pendekatan Maṣlaḥah, yang bertujuan untuk mencapai manfaat 

umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun 

berbeda dengan sistem faraid dalam hukum Islam, praktek 

kewarisan tanah ini memberikan manfaat dengan menjaga kesatuan 

keluarga, harta, serta keberlanjutan sumber penghidupan. Sistem 

kolektif yang diterapkan di Awo mendukung maqāṣid al-Syarī'ah, 

yaitu menjaga kepentingan umum dan stabilitas sosial. Walaupun 

tidak diatur secara langsung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
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pembagian warisan secara kolektif dapat diterima selama memenuhi 

prinsip keadilan, musyawarah, dan kesepakatan antar ahli waris. 

Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan 

dan musyawarah yang tercantum dalam al-Qur’an. Adat yang 

diterapkan di masyarakat Awo tidak bertentangan dengan syariat 

Islam karena tetap memperhatikan hak-hak ahli waris dan 

menghindari praktek yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh 

karena itu, sistem kewarisan tanah tradisi ini dapat diterima sebagai 

praktek yang sah dalam konteks masyarakat Awo, selama tetap 

sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini penelitian ini memperluas wawasan mengenai 

hukum adat, khususnya terkait pola pewarisan tanah dalam masyarakat Awo. 

Pandangan tentang sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat di Indonesia, 

yang relevan bagi studi hukum. Sedangkan ditinjau dari sosial Mengurangi 

potensi perselisihan dalam pembagian tanah warisan melalui penerapan 

solusi berbasis tradisi lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini 

memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum Islam, khususnya 

dalam bidang fikih mawaris yang mempertimbangkan kearifan lokal tanpa 

meninggalkan prinsip maslahah. Pelaksanaan sistem kewarisan tanah tradisi 

masyarakat Awo perlu diimbangi dengan adanya sosialisasi, penyuluhan dan 

pemahaman wawasan tentang tradisi masyarakat Awo agar kedepannya 
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tidak terjadi dan terulang masalah-masalah yang ada, agar sistem kewarisan 

ini tetap lestari dan memberikan manfaat kepada banyak orang, dengan 

terjaganya sistem kewarisan ini maka tanah manah akan tetap menjadi tanah 

pusaka yang diwariskan turun-temurun, hal ini berimplikasi kepada 

terjaganga harta (hifz mall) dan keturunan (hifz nasl). 
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sistem kewarisan manah, beliau adalah Tokoh Adat. 



 
 

 
 

 

Wawancara dilaksanakan dengan Badullah. (65 Tahun). di dusun Awo 26 

Oktober 2024, pada waktu malam hari pukul 20.34, sambil diskusi mengenai 

sistem kewarisan manah, beliau adalah Tokoh Adat. 



 
 

 
 

 Wawancara dilaksanakan dengan Ali Siateng (77 Tahun). di dusun Awo 26 

Oktober 2024, pada waktu malam hari pukul 21.32, sambil diskusi mengenai 

sistem kewarisan manah, beliau adalah Tokoh Agama. 



 
 

 
 

 

Wawancara dilaksanakan dengan Kasari. (100 Tahun). di dusun Awo 26 

oktober 2024, pada waktu malam hari pukul 19.05, sambil diskusi mengenai 

sistem kewarisan manah, beliau adalah Tokoh Adat To kanunang. 

 



 
 

 
 

 

Salah satu Tanah manah yang dijadikan sebagai pusaka masyarakat Awo. 

Gambar di ambil pada waktu pagi pukul 09.15 WITA 27 Oktober 2024.



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Pribadi 

Nama  : Mujahid Alwi 

Tempat dan Tanggal Lahir  : Balla, 27 November 1996 

Alamat  : Jl. Poros Cakke-Baraka, Kel. 

Balla. Kab. Enrekang. 

Email  : mujahidalwi1996@gmail.com  

B. Identitas Keluarga 

Ayah  : Muh. Alwi Aras, S.Pd, M.Pd 

Ibu  : Suniati, S.Ag 

C. Riwayat Pendidikan: 

1. SDN 94 Balla (2003-2009); 

2. SMP AL IMAN Uluale (2009-2012); 

3. SMA AL IMAN Uluale (2012-2015); 

4. STIBA Makassar (2015-2019). 

 





LEMBAGA BAHASA 

IKATAN CENDEKIAWAN ALUMNI TIMUR TENGAH 

(LEBAH ICATT) 

 

 
 

SURAT PERNYATAAN VALIDASI  

     No.1437/ICATT/LEBAH/I/2025 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I. 

Jabatan : Ketua Lembaga Bahasa ICATT 
 

Menyatakan bahwa abstrak tesis mahasiswa: 

              Nama                                    : Mujahid Alwi  

  NIM             : 80100222103 

              Prodi/Konsentrasi                 : Dirasah Islamiyah/Syariah Hukum Islam  

Judul  : Sistem Kewarisan Tanah Tradisi Masyarakat Awo, 

Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang (Perspektif 

maslahah)  

Telah diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris oleh 

Lembaga Bahasa ICATT pada tanggal 27 Januari 2025. Demikian untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

                                                                                 Gowa, 27 Januari 2025 

                 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 

 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 05141/Un.06/LP2M/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Mujahid Alwi
NIM : 80100222103
Semester/T.A. : IV (Empat)/T.A. 2024-2025
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan/Prodi : S2 Dirasah Islamiyah
Alamat : Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
No. HP. : 082394342235

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister (S2). Dengan judul Tesis: SISTEM KEWARISAN TANAH
TRADISI MASYARAKAT AWO’ KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG
(Perspektif Maṣlaḥah Mursalah).

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat
diberi izin untuk melakukan penelitian di DUSUN AWO’ DESA KENDENAN KECAMATAN
BARAKA KABUPATEN ENREKANG dari tanggal 25 Oktober 2024 sampai 25 November
2024.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 24 Oktober 2024

Ketua,

Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id 

Makassar 90231

Nomor : 27045/S.01/PTSP/2024   Kepada Yth.
Lampiran : -   Bupati Enrekang
Perihal : Izin penelitian  
       
        di-
             Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-
05141/Un.06/LP2M/PP.00.9/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, 
mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUJAHID ALWI
Nomor Pokok : 80100222103
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa
     

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

" SISTEM KEWARISAN TANAH TRADISI MASYARAKAT AWO’ KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG (Perspektif Ma?la?ah Mursalah). "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Oktober s/d 25 November 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Oktober 2024 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

ASRUL SANI, S.H., M.Si. 
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



 

  Nomor:  27045/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20241025832954



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079 

 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifkat Elektronik yang diterbitkan 

oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
Nomor: 73.16/953/DPMPTSP/ENR/IP/X/2024 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka 

dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada : 

MUJAHID ALWI 
 

Nomor Induk Mahasiswa : 80100222103 

Program Studi : DIRASAH ISLAMIYAH 

Lembaga : UIN ALAUDDIN 

Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA 

Alamat Peneliti : BALLA 

Lokasi Penelitian : KECAMATAN BARAKA 

Anggota/Pengikut :  

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka PENYUSUNAN TESIS 

dengan Judul : 

SISTEM KEWARISAN TANAH TRADISI MASYRAKAT AWO' KECAMTAN BARAKA KABUPATEN 

ENREKANG (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 
 

Lamanya Penelitian :  2024-10-25 s/d 2024-11-25 
 

Dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati 

Adat Istiadat setempat. 

2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. 

3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata 

tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

 

Ditetapkan di : Enrekang 

25/10/2024 09:21:54 

KEPALA DINAS, 

 
Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.,MT 
Pangkat: Pembina Utama Muda 
NIP. 19750528 200212 1 005 

 
 Tembusan Kepada Yth : 

1. Bupati Enrekang sebagai laporan 

2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang 

3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti 

4. Mahasiswa ybs. 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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a.n. MENTERI HUKUM 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

u.b 
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

 
Agung Damarsasongko,SH.,MH.

NIP. 196912261994031001

REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202512116, 24 Januari 2025

Pencipta
Nama : Mujahid Alwi

Alamat : Jl. Penghubung Balla-Dulang, Kel. Balla., Baraka, Enrekang, Sulawesi
Selatan, 91753

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Mujahid Alwi

Alamat : Jl. Penghubung Balla-Dulang, Kel. Balla., Baraka, Enrekang, Sulawesi
Selatan, 91753

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Tesis)

Judul Ciptaan : Sistem Kewarisan Tanah Tradisi Masyarakat Awo, Kecamatan
Baraka, Kabupaten Enrekang (Perspektif Maṣlaḥah)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 24 Januari 2025, di Makassar

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000851479

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.
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