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ABSTRAK 

Mela Sari Adha, (2022) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian 

HartaWarisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai 

Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten 

Agam 

Ketentuan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dan 

Hadis menghendaki sistem kewarisan bilateral yang bersifat individual. Sistem 

yang menghendaki sebuah harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli 

waris sesuai dengan furudhul muqoddarahnya dan setiap ahli waris dapat 

menghubungkan dirinya kepada ibu dan bapaknya. Dalam kondisi yang ada pada 

masyarakat Minangkabau dengan sistem kewarisan adat terskhususnya pada 

pembagian warisan pulang ka bako yaitu dimana harta warisan di wariskan kepada 

garis keturunan perempuan saja, dimana laki-laki menjadi penghalang untuk 

menerima warisan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pembagian warisan Pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan 

Banuhampu Kabupaten Agam .Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap pembagian warisan Pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang 

Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang bertolak belakang dengan sistem 

pewarisan Islam.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan 

penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan keluarga yang telah melakukan 

pembagian warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang dengan menggunakan 

teknik total sampling. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi, kemudian 

dianalisa dengan teknik analisis data data deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembagian warisan pulang ka bako di Nagari 

Sungai Tanang bermacam-macam tergantung kepada harta warisan dan ahli waris 

yang ada diantaranya suami tidak memperoleh warisan dari istrinya, anak laki-laki 

terhalang untuk mewarisi warisan, terjadinya wasiat kepada ahli waris, mayyit 

meninggalkan hutang, dan rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi tidak 

bisa diwariskan. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pembagian warisan 

pulang ka bako adalah sistem kewarisan tersebut tentunya bertentangan dengan 

kewarisan Islam yang menghendaki kewarisan suami ada bagian warisannya, yang 

menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan adalah berbeda agama 

pembunuh dan berstatus budak, salah watu syarat wasiat adalah bukan kepada ahli 

waris, dan yang terakhir adalah rumah termasuk kepada harta yang bisa diwariskan 

jika tidak rumah tesebut diganti dengan seharga rumah yang dibangun di atas tanah 

pusako tinggi. 

 

 

Kata kunci : Warisan, Pulang ka bako, Hukum Islam 

 



 
 

 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

ABSTRAK .............................................................................................................. v 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... vi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ viii 

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

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

B. Batasan Masalah........................................................................................... 8 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 9 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA ............................................................................... 10 

A. Waris Menurut Islam.................................................................................. 10 

1. Pengertian Waris .................................................................................... 10 

2. Dasar Hukum Waris ............................................................................... 13 

3. Rukun Waris ........................................................................................... 16 

4. Syarat-Syarat Waris ................................................................................ 16 

5. Asas-Asas Waris ..................................................................................... 19 

6. Ahli Waris dan Bagiannya...................................................................... 24 

7. Hijab atau Mahjub .................................................................................. 31 

B. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 36 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN ............................................................ 39 

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 39 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................ 39 

C. Subjek dan Objek Penelitian ...................................................................... 39 

D. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 40 

E. Populasi dan Sampel .................................................................................. 40 

F. Sumber Data ............................................................................................... 41 

G. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 42 

H. Analisis Data .............................................................................................. 43 

I. Sistematika Penulisan ................................................................................ 44 



vii 

 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN ........................................................................... 46 

A. Profil Nagari Sungai Tanang ...................................................................... 46 

1. Sejarah Nagari ........................................................................................ 46 

2. Kondisi Nagari ....................................................................................... 47 

3. Kelembagaan Nagari .............................................................................. 54 

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai 

Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ............................................ 57 

1. Asal Usul Harta Warisan ........................................................................ 57 

2. Pembagian warisan harta pusako rendah dan harta pusako tinggi ......... 60 

3. Perbedaan Pembagian Warisan Pernikahan Bukan Pulang Ka Bako 

Dengan Pernikahan Pulang Ka Bako ............................................................. 66 

4. Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako ........................................... 67 

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Pulang Ka 

Bako 83 

1. Keluarga  Warlis ..................................................................................... 84 

2. Keluarga  Jalinus .................................................................................... 86 

3. Keluarga  Suhardi Darajat. ..................................................................... 87 

4. Keluarga  Zulfikar .................................................................................. 89 

5. Keluarga  Ismail. .................................................................................... 92 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 95 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 95 

B. Saran ........................................................................................................... 96 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 98 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 101 

A. PEDOMAN WAWANCARA .................................................................. 101 

B. DOKUMENTASI .................................................................................... 102 

 

 

  



viii 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Luas Nagari Sungai Tanang Perjorong tahun 2022 ................................ 48 

Tabel 2. Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari permukaan laut tahun 2022 ...... 49 

Tabel 3. Keadaan Sumber Daya Alam Nagari Sungai Tanang ............................. 50 

Tabel 4. Daftar Sumber Daya Manusia / Demografi Nagari Sungai Tanang Tahun 

2022 ....................................................................................................................... 50 

Tabel 5. Daftar Sumber Daya Pembangunan Nagari Sungai Tanang Tahun 2022 ........... 52 

Tabel 6. Sumber Daya Sosial Budaya Nagari Sungai Tanang Tahun 2022 ...................... 54 

Tabel 7. Hasil Wawancara Lapangan ............................................................................... 69 

 



 
 

1 
 

BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Waris adalah perpindahan harta hak milik atau perpindahan pusaka, 

sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang 

perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.1 Hukum 

Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat diartikan dengan 

seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi 

tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati 

kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat 

untuk semua yang beragama Islam.2 

Sedangkan secara syariah warisan adalah berpindahnya hak atas 

kepemilikan dari orang yang meninggal dari ahli warisnya yang masih 

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang (harta), tanah atau apa saja 

yang berupa hak milik legal secara syara’. Di dalam hukum waris Islam 

yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam al-qur’an dan hadis, tidak 

ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang 

hukum waris Islam.3 

Dalam warisan dikenal istilah faraidh, Sayyid Sabiq mendefinisikan 

faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah yang diambil dari kata fardh 

                                                           
1 Hasbiyallah, Belajar Ilmu Waris, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007), h. 1. 

2 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Prenada Media. 2004), h. 6. 

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, 

Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), h. 8. 
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yang artinya takdir (ketentuan), di dalam istilah syarak fard adalah bagian 

yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan 

ilmu waris dan ilmu faraidh. Kemudian Wahbah Zuhaili menyebutkan ilmu 

waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat 

diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.4  

Di dalam waris ada namanya harta warisan ini juga disebut dengan 

harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut tirkah/tarikah. Yang 

dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) 

dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.  

Dari definisi di atas maka dapat diuraikan bahwa harta peninggalan 

itu terdiri dari : 

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, adapun yang 

termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. 

2. Hak-hak kebendaan, adapun yang termasuk dalam benda ini seperti 

sumber air, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. 

3. Hak-hak yang bukan kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori 

ini adalah seperti khiyar, hak syuf’ah (hak beli yang diutamakan bagi 

                                                           
4 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan, (Jakarta : 

Kharisma putra utama,2015), h. 7. 
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salah seorang anggota syarika atau hak tetangga atas tanah pekarangan, 

dan lain-lain).5 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat 

istiadat, termasuk dalam hal pewarisan. Indonesia memiliki berbagai 

macam cara pewarisan, antara lain pewarisan menurut hukum perdata, 

menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat.6 Masing-masing hukum 

ini memiliki ketentuan dan cara yang berbeda dalam pembagian warisan.  

Adapun salah satu contoh pembagian warisan secara adat yaitu pada 

masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat 

yang menganut agama Islam. Dimana falsafah adatnya yaitu “Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Maksudnya setiap hukum adat yang 

ada harus tunduk dan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber kepada 

al-qur’an dan sunnah sebagai Kitabullah, dan ini merupakan salah satu 

proses untuk penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan salah satu 

proses untuk menyingkirkan satu sama lain. Masyarakat Minangkabau 

memiliki loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang 

Islam dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau.7 

Setiap aturan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau harus 

sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut bisa diterapkan dalam 

                                                           
5 Suhrawardi & Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 

49. 

6 Cindy Aoslavia, “ Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan 

Hukum Perdata Barat” dalam Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10., No. 1 (2021), h. 55. 

7 Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam” dalam KOORDINAT , Volume XVII., No. 1 (2018), h. 30. 
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kehidupan sehari-hari dan diwarisi secara turun turun sampai kepada anak, 

cucu, kemenakan. Sepintas ketentuan kewarisan dalam adat Minangkabau 

tampak berbeda dengan aturan syariat Islam atau berbeda dengan bagian 

yang telah ditentukan dalam al-qur’an (ilmu faraidh). 

Di dalam adat Minangkabau mengenal sistem matrilineal yaitu garis 

keturunan menurut ibu. Sistem ini berawal dari berpergiannya laki-laki ke 

daerah-daerah rantau, dengan meninggalkan wanita-wanita di rumah yang 

menjadi basis dari organisasi domestik. Akibatnya telah menyebabkan 

melembaganya sistem matrilineal yang berpuncak dari eratnya hubungan 

ibu dengan anak.8 

Di Minangkabau sendiri ada dua jenis harta pusaka, yaitu harta 

pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Menurut Hamka, pusaka tinggi 

adalah harta pusaka yang didapat dari tembilang besi, maksud dari 

tembilang besi yaitu harta yang didapat secara turun temurun dari ninik 

mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. 

Sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang didapat dari tembilang 

emas, yang dimaksud dalam tembilang emas yaitu harta yang berasal dari 

hasil usaha sendiri. selain itu juga ada yang menyebutkan dengan harta 

bersama yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.9 

Di dalam adat Minangkabau, mengenal istilah perkawinan ideal. 

Menurut alam pemikiran orang Minangkabau, salah satu bentuk perkawinan 

                                                           
8 Cindy Aoslavia, op.cit., h. 55. 

9 Ibid. 
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ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara 

anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut dengan perkawinan 

pulang ka mamak atau pulang ka bako Pulang ka mamak berarti mengawini 

anak mamak, sedangkan pulang ka bako berarti mengawini kemenakan 

ayah.10 Dalam artian lain pulang ka bako adalah seorang melakukan 

perkawinan dengan anak saudara perempuan bapaknya. Jenis perkawinan 

ini lebih dikenal dengan istilah Bako Baki. 

Dengan adanya perkawinan pulang ka bako ini tentunya akan 

menimbulkan perbedaan pembagian harta warisan nantinya. Di dalam 

ajaran Islam telah ditentukan bagian masing-masing dari ahli waris, 

bahwasannya Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 7 : 

جَالِِ ِترََكَِِلِلر ِ ا ِمِمَّ ِنَصِيبٌ ِوَلِلن ِسَاءِ ِوَالْْقَْرَبوُنَ ِالْوَالِداَنِ ِترََكَ ا ِمِمَّ نَصِيبٌ

ِِۚنَصِيباًِمَفْرُوضًا ِمِنْهُِأوَِْكَثرَُ اِقَلَّ  ٧ِِالْوَالِداَنِِوَالْْقَْرَبوُنَِمِمَّ

Artinya :  “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa ayat 7).11 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut 

menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya 

sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut 

menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal 

                                                           
10 Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau” dalam Binamulia Hukum, Volume. 7., No. 

2., (2018), h. 135. 

11 Q.S An-Nisa (4): 7 
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mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang 

ditentukan oleh Allah.12 

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa di antara laki-laki dan 

perempuan itu ada bagiannya masing masing yang telah ditetapkan oleh 

Allah atas harta peninggalan si mayat kepada ahli waris, dan Rasulullah 

bersabda : 

ِعَنْهُمَاِ–عَنِِابْنِِعَبَّاسٍِ ُ ِِصلىِاللهِعليهِِ-رَضِيَِاََللَّّ قَالَِ:ِقَالَِرَسُولُِاََللَّّ

الَْفرََائضَِِبِأهَْلِهَاِ,ِفمََاِبَقِيَِفَهُوَِلِْوَْلىَِرَجُلٍِذكََرٍِ(ِِمُتَّفَقٌِ  لَيْهِعَِِوسلمِ)ِألَْحِقوُاِ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah 

bersabda:berikanlah faraidh (bagian yang telah 

ditentukan dalam al-qur’an) kepada yang berhak 

untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah 

kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”13 

Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa, adanya 

keharusan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan 

bagian yang telah ditentukan oleh al-qur’an.  

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang 

tokoh adat terhadap pembagian warisan masyarakat yang melakukan 

perkawinan pulang ka bako, terdapat perbedaan pembagian warisan antara 

adat dengan ketentuan syariat Islam. Dimana Warlis, 70 tahun menikahi 

kemenakan ayahnya, Yetmi Yurlis (rahimahallah) dan mempunyai seorang 

                                                           
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2012, Vol. 2), h. 423 

13 Al-Bukhari, Al-Jami’li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-

Sya’bi, t.th), h. 181. 
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anak Muhammad Iqbal (25 tahun). Di tahun 2013 Yetmi Yurlis ini 

meninggal dunia dikarenakan sebuah kecelakaan yang dialaminya dalam 

perjalan pulang dari pasar. Harta warisan yang ditinggalkan oleh mawarist 

berupa uang santunan kecelakaan di alaminya. Disini terdapat suami, dan 

anaknya sebagai ahli waris. Pembagian warisan yang diterima ahli waris 

yaitu anak mendapatkan ¾ dari uang santunan kecelakaan ibunya, dan ayah 

¼ bagian, dan nanti di kemudian hari warisan yang diterima ayahnya 

diberikan kepada anaknya, ayah hanya sebagai perantara atau pemegang 

sementara. Apabila nanti si ayah atau anak meninggal harta warisan yang 

ada di kembalikan kepada suku masing-masing.14  

Dari pembagian warisan seperti ini menimbulkan konflik antar 

kedua belah pihak keluarga. Keluarga pihak suami tidak menerima 

pembagian seperti ini, namun karena menimbang berbagai hal, di ikuti saja 

pembagian warisan seperti ini. 

Pembagian warisan seperti bertolak belakang dengan bagian yang 

telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan di dalam Islam ada bagian 

masing-masing dari ahli waris atau disebut furudhul muqaddarah, bahwa 

suami berhak memperoleh warisan dari istrinya, bukan sebagai pemegang 

sementara saja. 

  

                                                           
14 Puri, Tokoh adat , Wawancara, Sungai Tanang, 15 Mei 2022 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN 

PULANG KA BAKO DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN 

BANUHAMPU KABUPATEN AGAM.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam 

hal ini peneliti hanya meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako di Kecamatan Banuhampu 

Kabupaten Agam. Oleh karena itu peneliti tidak akan membahas hal-hal 

yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang peneliti jelaskan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pulang ka bako di 

Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian 

harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan 

Banuhampu Kabupaten Agam? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pulang ka 

bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten 

Agam. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan 

pembagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang 

Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan pengalaman tentang pernikahan siri. 

b. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah atau topik yang 

diteliti. 

c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Waris Menurut Islam 

1. Pengertian Waris 

Kata Al Miras dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari 

kata: Warasa, yarisu, irsan, mirasan.15 Secara bahasa kata waris berasal 

dari bahasa arab, yaitu ورث berarti berpindahnya sesuatu dari 

seseorang kepada orang lain. 

Pengertian al-mirats adalah perpindahan sesuatu dari seseorang 

kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan 

demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta 

benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan 

sebagainya.16 Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa yang dimaksud dengan 

waris dalam istilah syara adalah17 : 

ٍِعِِرِْشَِِثَِارِِوَِهِالِْتُِوِْبُِاِمَِهَِقُِحِِتَِسِْيَِِقِِوِْقُِحُِالِْوَِِالِِوَِمِْالَِِْْنَِمِِِتُِي ِِالمَِِهُِفَِلَِاِخَِمَِ  .ي 

Artinya : “Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia yang berupa harta kekayaan dan hak-hak yang 

                                                           
15 Muhammad Ali Ash Shabuni, Hukum Waris Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 48. 

16 Muhammad Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, 

(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 41. 

17 Wahbah Az- Zuhaili , Al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikri, 1989), Jilid 

VIII, h. 243. 
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menjadi hak ahli waris secara legal (hukum) setelah 

kematian para pewarisnya” 

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits 

adalah:  

ِوِِْأَِالًِمَِِكَِوِْرٌِتِْمَِالِِْانَِكَِِاءُِوَِسَِِاءِِيَِحِْالَِِْْهِِتِِثَِرَِىِوَِلَإِِِِتِِي ِِمَِالِِْنَِمِِِةٍِيَِّكِِلِْمِِالِِْالُِقَِتِِنِْاِِ

 .ةِِيَِّعِِرِْالشَِِّقِِوِْقُِحَِالِِْنَِمِِِاق ِحَِوِْأَِاِارًِقَِعِِ

Artinya :  “Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada 

para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang 

ditinggalkan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak 

atau hak-hak menurut hukum syara”.18 

Dari segi istilah , mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta 

peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris 

merupakan padanan dari ilmu faraid, dengan kata lain Ilmu mawaris 

disebut juga Ilmu faraid.19 

Dari segi istilah, faraid adalah ilmu tentang bagaimana 

membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. 

Dengan kaitannya dengan bagian adalah sebagaimana membagi dan 

                                                           
18 Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi asy-Syari'ah Al Islamiyah ‘ala Dhauil 

Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2007),Cet. Ke-10, h. 33. 

19 Departemen Agama RI, Fiqih, ( Jakarta: Departemen Agama, 2002), h. 5. 
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berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara.20 

Menurut Sayyid Sabiq faraid adalah:  

 .بِِصِْالن ِِِثُِارِِوَِلْلِِِِرُِدَِقِْمِِلْاَِِ

Artinya: Bagian untuk ahli waris yang telah ditetapkan (ditegakkan 

aturannya).21 

Para Fuqaha menta’rifkan ilmu faraid ini dengan: 

 .عُِيِْزِِوِْالتَِِّةِِيَِفِِيِْكَِوَِِثٍِارِِوَِِلِ كُِِارٌِدَِقِْمِِوَِِثَِرَِِيَِلَِِنِْمَِوَِِثُِرِِيَِِنِْمَِِهِِبِِِفُِرَِعِْيُِِمٌِلِْعِِ 

Artinya: Sesuatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang 

yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima 

pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara 

membaginya.22 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian ilmu faraidh  adalah suatu hukum yang mengatur 

mengenai perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada 

ahli warisnya dengan bagian bagian yang telah ditetapkan. 

Adapun pengertian kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 171 ayat a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

                                                           
20 Ibid.  

21 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid III, h. 291. 

22 Hasbi Ash Shiddieqy,Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18. 
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siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing.23 

2. Dasar Hukum Waris 

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah : 

a. Al-Qur’an 

Ketentuan warisan terdapat di dalam surat An-Nisa’ ayat 

7,11,12,176: 

1) Q.S An-Nisa’ ayat 7 : 

لِداَنِِوَٱلْْقَْرَبوُنَِوَلِلن ِسَاءِِٓ اِترََكَِٱلْوََٰ مَّ جَالِِنَصِيبٌِم ِ اِنَصِيبٌِِل ِلر ِ مَّ ِم ِ

فْرُوضًا ِِۚنَصِيبًاِمَّ ِمِنْهُِأوَِْكَثرَُ اِقَلَّ لِداَنِِوَٱلْْقَْرَبوُنَِمِمَّ  ترََكَِٱلْوََٰ
Artinya :  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi 

orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 

atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.24 

2) Q.S An-Nisa ayat 11: 

ِنِسَاءًِٓ ِٱلْْنُثيَيَْنِِِۚفَإنِِكُنَّ دِكُمِِْۖلِلذَّكَرِِمِثلُِْحَظ ِ ُِفىِِٓأوَْلََٰ يوُصِيكُمُِٱللََّّ

ِفَلهَُنَِّ ِٱثْنَتيَْنِ ِٱلن ِصْفُِِِۚفوَْقَ ِفَلهََا ً حِدةَ ِوََٰ ِوَإِنِكَانَتْ ِۖ ِترََكَ ِمَا ثلُثُاَ

اِترََكَِإِنِكَانَِلَهُۥِوَلَدٌِِۚفَإنِِلَّمِْ نْهُمَاِٱلس دسُُِمِمَّ حِدٍِم ِ ِوََٰ وَلِْبََوَيْهِِلِكُل ِ

ِفَإنِِكَانَِلَهُِۥٓ ِٱلث لثُُِۚ هِ ِفَلِِمُ ِ ِأبَوََاهُ ِوَوَرِثهَُٓۥ ِوَلَدٌ هِِإخِْوَةٌِفَلِِمُ ِِِيكَُنِلَّهُۥ

ٱلس دسُُِِۚمِنِۢبَعْدِِوَصِيَّةٍِيوُصِىِبِهَآِأوَِْديَْنٍِِۗءَابَاؤُٓكُمِْوَأبَْنَاؤُٓكُمِْلَِ

َِكَانَِعَلِيمًاِ ِٱللََّّ ِإِنَّ ِِۗ نَِٱللََّّ تدَْرُونَِأيَ هُمِْأقَْرَبُِلكَُمِْنَفْعاًِِۚفرَِيضَةًِم ِ

 حَكِيمًا

                                                           
23 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 

h. 81.  

24 Q.S An-Nisa (4): 7 
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Artinya :  Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian 

seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.25 

3) Q.S An-Nisa ayat 12: 

ِوَِ ِِۚفَإنِِكَانَِلهَُنَّ ِوَلَدٌ جُكُمِْإِنِلَّمِْيكَُنِلَّهُنَّ لكَُمِْنِصْفُِمَاِترََكَِأزَْوََٰ

ِِۚ ِمِنِۢبَعْدِِوَصِيَّةٍِيوُصِينَِبهَِآِأوَِْديَْنٍ اِترََكْنَِۚ بعُُِمِمَّ وَلَدٌِفَلكَُمُِٱلر 

اِترََكْتمُِْإِنِلَّمِْيكَُنِلَّكُمِْوَلَدٌِ بعُُِمِمَّ ِٱلر  ِِفَإنِِكَانَِلكَُمِْوَلَدٌِفَلَِِۚوَلهَُنَّ هُنَّ

نِۢبَعْدِِوَصِيَّةٍِتوُصُونَِبِهَآِأوَِْديَْنٍِِۗوَإِنِكَانَِ اِترََكْتمُِِۚم ِ ٱلث مُنُِمِمَّ

نْهُمَاِ ِم ِ حِدٍ ِوََٰ ِفَلِكُل ِ ِأخُْتٌ ِأوَْ ِأخٌَ ِوَلَهُٓۥ ٌ ِٱمْرَأةَ ِأوَِ لَةً
ِكَلََٰ ِيوُرَثُ رَجُلٌ

لِكَِفهَُمِْشُرَكَاءُِٓفىِِٱلث لثُِِِۚمِنِۢبعَْدِِِٱلس دسُُِِۚفَإنِِكَانوُٓاِ  أكَْثرََِمِنِذََٰ

ُِعَلِيمٌِ ِِۗوَٱللََّّ ِ نَِٱللََّّ ِِۚوَصِيَّةًِم ِ ِبهَِآِأوَِْديَْنٍِغَيْرَِمُضَارٓ ٍ وَصِيَّةٍِيوُصَىَٰ

 حَلِيمٌِ
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 

                                                           
25 Q.S An-Nisa (4): 11 
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anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang 

mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”26 

 

4) Q.S An-Nisa’ ayat 176: 

ُِ ِأخُْتٌِيسَْتفَْتوُنكََِقلُِِٱللََّّ ِهَلَكَِلَيْسَِلَهُۥِوَلدٌَِوَلَهُٓۥ ِإِنِِٱمْرُؤٌا  لَةِِۚ
يفُْتِيكُمِْفِىِٱلْكَلََٰ

فلَهََاِنِصْفُِمَاِترََكَِِۚوَهُوَِيرَِثهَُآِإِنِلَّمِْيكَُنِلَّهَاِوَلدٌَِِۚفَإنِِكَانَتاَِٱثنْتَيَْنِِفلَهَُمَاِ

ِإخِْوَةًِ اِترََكَِِۚوَإِنِكَانوُٓا  ِٱلْْنُثيَيَْنِِِِۗٱلث لثُاَنِِمِمَّ جَالًِوَنسَِاءًِٓفلَِلذَّكَرِِمِثلُِْحَظ ِ ر ِ

ِشَىْءٍِعَلِيمٌِۢ ُِبكُِل ِ ِِۗوَٱللََّّ ُِلكَُمِْأنَِتضَِل وا   يبُيَ ِنُِٱللََّّ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu 

tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai 

saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), 

                                                           
26 Q.S An-Nisa (4): 12 



16 

 

 
 

jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak 

bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 

tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.27 

3. Rukun Waris 

Rukun waris-mewarisi ada 3, yaitu : 

a. Muwaris (orang yang memberi waris), yakni mayat dimana orang 

lain berhak mewaris daripadanya akan apa saja yang ditinggalkan 

sesudah matinya. 

b. Waris (penerima waris), yakni orang yang berhak mewarisi dengan 

sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, 

perkawinan, dan sebagainya.  

c. Maurus (Benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan 

mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. Maurus disebut: Irsun, 

Turasun, Mirasun, semua itu merupakan sebutan bagi sesuatu yang 

ditinggalkan mayat untuk ahli waris.28 

4. Syarat-Syarat Waris 

Lafal syuruth atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarth. 

Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti syarth as-sa’ah yang 

                                                           
27 Q.S An-Nisa (5): 176 

28 Muhammad Ali Ash Shabuni, op. cit., h. 56. 
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berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah 

sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Sedangkan syarat 

menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada 

hukum.29 

Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti 

tidak ada pembagian harta warisan. Adapun syarat-syarat kewarisan 

diantaranya: 

a. Meninggalnya yang mewarisi 

Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan 

sebenar-benarnya, atau secara legal maupun secara perkiraan. 

Kematian seorang muwarrist itu menurut ulama dibedakan menjadi 

tiga macam, yaitu sebagai berikut : 

1) Mati haqiqi (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang orang 

yang semula nyawa itu telah berwujud padanya. Kematian ini 

dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan 

alat pembuktian. 

2) Mati hukmy (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian 

yang disebabkan karena adanya putusan hakim, baik hakikatnya 

orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua 

kemungkinan antara hidup dan mati. 

                                                           
29 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, terjemahan, Addys 

Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 28.  



18 

 

 
 

3) Mati taqdiry (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang 

bukan haqiqi maupun hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan 

dugaan yang kuat.30 

b. Ahli Waris Masih Hidup 

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian 

muwarits berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang 

kedua ini terdapat permasalahan antara lain: 

1) Mafqud (orang hilang). Apabila mafqud mendapat vonis hakim 

tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang 

mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. 

Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam 

penyelesaiannya ialah bila mafqud sampai dengan saat kematian 

muwarits tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang 

kematiannya. Dalam hal ini, apabila mafqud ditetapkan telah 

meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang 

diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. 

Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah 

divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh 

dikembalikan kepada ahli waris.31 

2) Anak dalam kandungan. han untuknya, bila ia dilahirkan oleh 

ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari’at dalam 

keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini 

                                                           
30 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT Alma’arif Bandung, 1975), h. 78-79. 

31 Ibid., h. 80-81  
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merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar benar hidup di saat 

kematian muwarits. Orang yang meninggal bersamaan. 

Tendensi sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa orang yang 

meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk 

menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang 

masih hidup. 

5. Asas-Asas Waris 

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang 

memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu 

sendiri, asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:  

a. Asas Ijbari 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah 

meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan 

sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak 

yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut secara 

ijbari.32 Kata ijbari yang berasal dari kata jabbar secara etimologis 

mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di 

luar kehendak sendiri.33 Adanya unsur ijbari ini dipahami dari 

kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam Surat An-

Nisa ayat 11, 12 dan 176. 

                                                           
32Amir Syarifuddin, op. cit., h. 21-22  

33Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 18. 
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Asas ijbari dalam kewarisan Islam, tidak dalam artian yang 

memberatkan ahli waris, andaikata ahli waris mempunyai utang 

yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris 

tidak dibebani membayar semua utang pewaris tersebut. Utang 

tersebut hanya dibayar sesuai dengan warisan yang ditinggalkan, 

apabila utang lebih besar dari warisan maka ahli waris tidak 

memiliki kewajiban untuk melunasinya. Walaupun ahli waris 

hendak membayar sisa hutang, ini karena dorongan moralitas/ 

akhlak ahli waris yang baik.34 

b. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung 

arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua 

arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima 

hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat 

pihak laki-laki dan garis kerabat pihak perempuan. Pada prinsipnya, 

asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan 

penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.35 

Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah Surat 

An-Nisa’ ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak 

mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya. 

                                                           
34Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum 

Positif di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 24.  

35Ibid., h.25  
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Begitupun  seorang perempuan mendapat warisan  dari kedua belah 

pihak orang tuanya. Ayat 7 ini merupakan dasar dari kewarisan 

bilateral itu sendiri. 

c. Asas Individual 

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, 

dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki 

secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam 

nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut 

dibagikan kepada ahli waris menerimanya sesuai dengan bagian 

masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang 

didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi 

mempunyai kemampuan untuk menerima hk dan menjalankan 

kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan ahliyah al-

wujub.36 

Asas ini juga mengandung pengertian bahwa harta warisan 

dapat dibagi-bagi untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris 

secara perorangan menurut ketentuan bagiannya masing-masing, 

sebab sistem hukum kewarisan Islam telah ditetapkan bagian 

masing-masing ahli waris secara terperinci sebagaimana diatur 

dalam al-qur’an tentang kewarisan. 

  

                                                           
36Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 25-26. 
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d. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan 

bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil 

sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan 

oleh pewaris.37Asas keadilan menurut Amir Syarifuddin merupakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara 

yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.38  

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender 

tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana 

laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk 

mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-

qur’an surah An-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-

laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 

12, dan 176 surah AN-Nisa’ secara terperinci diterangkan kesamaan 

kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, 

ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), serta saudara laki-

laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).39 

  

                                                           
37Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 142. 

38Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 28. 

39Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 28-29 
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e. Asas Semata Akibat Kematian  

Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan 

atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan 

berlaku sesudah meninggalnya pewaris.40 

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih 

kepada orang lain dengan sistem waris selama pemilik harta masih 

hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang 

masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia 

meninggal dunia, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan dalam 

hukum Islam.41 

Selain asas-asas tersebut, H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya 

menambahkan asas-asas yang lain, yaitu:42 

a. Asas Personalitas Keislaman 

Maksudnya yaitu peralihan harta warisannya hanya terjadi 

apabila ahli waris dan si pewaris sama sama menganut agama Islam. 

Hal ini bermakna bahwa tidak bisa terjadi pewarisan jika diantara 

ahli waris dan pewaris terdapat non-Muslim. 

  

                                                           
40Muhammad Daud Ali, op. cit., h. 143. 

41Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op. cit., h. 28. 

42Syamsul Bahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum 

Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 

48-49. 
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b. Asas Pembagian Seketika 

Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan 

pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris 

setelah si pewaris meninggal dunia. Hal ini ini menunjukkan bahwa 

jangan sampai harta pewaris belum diperhitungkan dan dibagikan 

kepada ahli waris dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan 

akan menimbulkan konflik diantara ahli waris maupun orang-orang 

yang terkait dengan harta warisan tersebut. 

6. Ahli Waris dan Bagiannya 

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa diantara 

unsur dari kewarisan Islam adalah pewaris dan ahli waris serta harta yang 

diwarisi. Keberadaan ahli waris ini sangat penting karena merekalah 

yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris. 

Jika dilihat dari jenis pembagian warisan terbagi menjadi dua, 

yaitu ashabul furudh atau dzawil furudh dan ‘ashabah,. Di Setiap 

pembagian ahli waris ini akan mempengaruhi bagian yang akan mereka 

peroleh dari jumlah harta si pewaris. 
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Berikut diuraikan secara ringkas mengenai ahli waris dan 

bagiannya masing-masing. 

a. Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh 

Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta 

peninggalan yang sudah ditentukan di dalam al-qur’an, sunnah dan 

ijma. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah ½, ¼, ⅛, ⅓, ⅔, 

dan ⅙.43 Adapun bagian yang ditentukan sebagai berikut:44 

1) Suami  

Bagian untuk suami adalah ½ bagian jika tidak memiliki 

keturunan dan ¼ bagian jika mempunyai keturunan (anak). 

Adapun dasar dalilnya yaitu Q.S An-Nisa’ ayat 12. 

2) Istri  

Istri berhak menerima bagian ¼ jika tidak mempunyai 

anak atau cucu dan ⅛ apabila bersama anak dan cucu. 

3) Anak perempuan, berhak menerima bagian: 

− ½ jika sendirian tidak bersama anak laki-laki,  

− ⅔ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki 

 

  

                                                           
43Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op. cit., h. 63.  

44Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), h. 55-56. 



26 

 

 
 

4) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima: 

− ½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak 

mahjub (terhalang). 

− ⅔ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan 

tidak mahjub. 

− ⅙ sebagai pelengkap ⅔ jika bersama seorang anak 

perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika 

anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan 

bagian. 

5) Ibu, berhak menerima bagian: 

− ⅓ jika tidak ada anak atau cucu (far’u waris) atau saudara 

dua orang atau lebih. 

− ⅙ jika ada far’u waris atau bersama dua orang saudara atau 

lebih. 

− ⅓ Sisa, dalam masalah gharrawain, yaitu apabila ahli waris 

terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah. 

6) Ayah berhak menerima bagian: 

− ⅙ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki ⅙ + sisa, jika 

bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-

laki. Jika ayah bersama ibu: 

− Masing-masing ⅙ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang 

atau lebih. 
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− ⅓ untuk ibu, ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, 

cucu atau saudara dua orang lebih. 

− Ibu menerima ⅓ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk 

suami atau istri. 

7) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian: 

− ⅙ jika seorang ⅙ dibagi rata, apabila nenek lebih dari 

seorang dan sederajat kedudukannya. 

8) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: 

− ⅙ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki ⅙ + sisa, 

jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-

laki. ⅙ atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara 

sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain. 

− ⅓ atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, 

jika tidak ada ahli waris lain. 

9) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: 

− ⅙ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki ⅙ + sisa, 

jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-

laki. ⅙ atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara 

sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain. 

− ⅓ atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, 

jika tidak ada ahli waris lain. 

10)  Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak 

menerima bagian: 
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− ½ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki 

sekandung. 

− ⅔ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki 

sekandung. 

11)  Saudara perempuan seayah, jika tidak terhalang berhak 

menerima bagian : 

− ⅔ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 

− ⅔ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki seayah. 

− ⅙ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung 

seorang, sebagai pelengkap ⅔. 

12)  Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya 

sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima 

bagian : 

− ⅙ jika seorang diri ⅓ dua orang atau lebih bergabung 

menerima ⅓ dengan saudara sekandung, ketika bersama-

sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah). 

b. ‘Ashabah 

‘Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris 

ashab al-furudh. Sebagai penerima bagian sisa ahli waris ‘ashabah, 

terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan), 

terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian 

sama sekali, karena habis diambil oleh ahli waris ashab al-furudh. 
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Adapun macam-macam ahli waris ‘ashabah ada 3 (tiga) 

macam, yaitu: 

1) ‘Ashabah bin nafsi 

Ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak 

menerima bagian ‘ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya 

laki-laki, kecuali mu’tiqah (perempuan yang memerdekakan 

sahaya), diantara yang termasuk ‘ashabah bin nafsi, yaitu : anak 

laki-laki, cucu kali-laki dari garis laki-laki, ayah, kakek (dari 

garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki 

seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-

laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, 

anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, 

mu’tiq dan atau mu’tiqah (anak laki atau perempuan 

memerdekakan hamba sahaya). 

2) ‘Ashabah bi al-Ghair 

‘Ashabah bi al-Ghair, yaitu ahli waris yang menerima 

sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima 

bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia 

tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima ‘ashabah). Ahli 

waris ‘ashabah bi al-ghair tersebut adalah:45 

a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. 

                                                           
45Ibid., h. 61  
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b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-

laki garis laki-laki. 

c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara 

laki-laki sekandung. 

d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-

laki seayah. 

3) Ashabah ma’al-Ghair 

Ahli waris yang menerima bagian ‘ashabah karena 

bersama ahli waris lain bukan penerima bagian ‘ashabah. 

Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. 

‘Ashabah ma’al-Ghair ini diterima ahli waris: 

a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena 

bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau 

bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang 

atau lebih). 

b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 

dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). 

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari 

seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-

laki dan dua orang saudara perempuan seayah.46 

                                                           
46Ibid., h. 62. 
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7. Hijab atau Mahjub 

Hijab secara bahasa berarti al-man’u (menghalangi, mencegah). 

Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari 

sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. 

Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena ada ahli 

waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.47 

Hijab terdiri dari dua macam yaitu: 

a. Hijab Hirman 

Hijab Hirman adalah terhijabnya seorang ahli waris dalam 

memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris lain yang lebih 

dekat. Jadi orang yang terhalang atau termahjub tidak mendapatkan 

bagian apapun karena adanya hajib. Pembagiannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Kakek, terhalang oleh: 

a) Ayah 

2) Nenek dari ibu, terhalang oleh: 

a) Ibu 

3) Nenek dari ayah, terhalang oleh: 

a) Ayah 

b) Ibu 

4) Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki 

                                                           
47Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op. cit., h. 80. 
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5) Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki 

b) Anak perempuan dua orang atau lebih 

6) Saudara sekandung (laki-laki/perempuan)terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki 

c) Ayah  

7) Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki 

c) Ayah 

d) Saudara sekandung laki-laki 

e) Saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu 

perempuan  

8) Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki dan anak perempuan 

b) Cucu laki-laki dan cucu perempuan 

c) Ayah 

d) Kakek 

9) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki 

c) Ayah atau kakek 
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d) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 

‘ashabah ma’al ghair 

10) Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh: 

a) Anak laki-laki atau cucu laki-laki 

b) Ayah atau kakek 

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 

‘ashabah ma’al ghair 

11) Paman sekandung terhalang oleh: 

a) Anak atau cucu laki-laki 

b) Ayah atau kakek 

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 

‘ashabah ma’al ghair 

12)  Paman seayah terhalang oleh: 

a) Anak atau cucu laki-laki 

b) Ayah atau kakek 

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 
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e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 

‘ashabah ma’al ghair 

f) Paman sekandung 

13) Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh: 

a) Anak atau cucu laki-laki 

b) Ayah atau kakek 

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 

e) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 

‘asabah ma’al ghair 

f) Paman sekandung atau seayah 

14)  Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh: 

a) Anak atau cucu laki-laki 

b) Ayah atau kakek 

c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 

d) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah.48 

b. Hijab Nuqsan 

Hijab nuqsan yaitu penghalang yang menyebabkan 

berkurangnya bagian seseorang ahli waris49, dengan kata lain 

berkurangnya bagian yang seharusnya diterima oleh seorang ahli 

                                                           
48Muhammad ali ash shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur‟an dan Hadis( Bandung: 

Trigenda Karya 1995) ,h.98-99 

49Amir syarifudin. Hukum kewarisan islam, op.cit., h. 202. 
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waris karena adanya ahli waris lain. Dalil tentang hijab nuqsan ini 

terdapat dalam al-quran surah An-Nisa’ ayat 11-12, dengan 

ketentuan bahwa setiap ahli waris yang berhak bisa terkena hijab 

nuqsan, namun tidak semua ahli waris dapat menghijab ahli waris 

lainnya secara hijab nuqsan. 

Bagian dari ahli waris yang terhijab nuqsan dan menghijab 

nuqsan serta pengurangan bagian sebagai berikut : 

1) Anak laki-laki atau cucu laki-laki 

a) Ibu dari ⅓ menjadi ⅙ 

b) Suami dari ½ menjadi ¼ 

c) Istri ¼ menjadi ⅛ 

d) Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi ⅙  

e) Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi ⅙ 

2) Anak perempuan 

a) Ibu dari ⅓ menjadi ⅙ 

b) Suami dari ½ menjadi ¼ 

c) Istri ¼ menjadi ⅛ 

d) Bila anak perempuan seorang, maka cucu perempuan dari ½ 

menjadi ¼ 

3) Cucu perempuan 

a) Ibu dari ⅓ menjadi ⅙ 

b) Suami dari ½ menjadi ¼  

c) Istri ¼ menjadi ⅛ 
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4) Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi 

hak ibu dari ⅓ menjadi ⅙ 

5) Saudara perempuan kandung, dalam kasus ini hanya seorang diri 

dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki maka ia 

mengurangi hak saudara perempuan seayah dari ½ menjadi ⅙.50 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti juga melakukan studi 

kepustakaan dengan cara mengamati penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Penelitian Adeb Davega Prasna, NIM 1113043000005, tahun 2017, 

Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 

skripsinya Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi komparatif Hukum Adat 

Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan perbandingan pembagian 

warisan minang dengan KHI. Penelitian ini menggunakan metode library 

research.51 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dengan fokus permasalahan membahas tentang warisan 

Minangkabau. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian, 

dimana objek penelitian skripsi ini adalah perbandingan hukum sedangkan 

                                                           
50Ibid., h. 202-203. 

51Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau; Studi Komparatif Hukum Adat 

Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2017) 
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objek pada penelitian yang peneliti teliti adalah tinjauan hukum Islam 

terhadap warisan pulang ka bako. Adapun perbedaan lainnya yaitu metode 

penelitiannya pada skripsi ini menggunakan metode library research, 

sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan metode field research. 

Penelitian Prayetno, NIM UT.150220, tahun 2019, Program Studi 

Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsinya 

Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau.52 Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan 

mendeskripsikan lima cara pembagian harta warisan di Minangkabau. 

Penelitian Tiara Yunita Ovelia, NIM B1A010123, program studi 

hukum, fakultas Hukum, Universitas Bengkulu dengan judul skripsi 

Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Solok 

dan Hukum Islam.53 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana 

subjek penelitiannya yaitu warisan Minangkabau. Adapun perbedaan 

skripsi ini dengan yang peneliti teliti terdapat pada objek penelitian yaitu 

perbandingan hukum waris minang dengan islam, sedangkan objek kajian 

peneliti yaitu pembagian warisan pulang ka bako di tinjau dari hukum 

Islamnya. 

                                                           
52Prayetno , “Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau”, (Skripsi: Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) 

53Tiara Yunita Ovelia , “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit 

Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Bengkulu, 2014) 
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Penelitian Putri Media Agustini, NIM 1531400067, program studi 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi Telaah Hukum Waris 

Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di 

Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam).54 Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan (field research). Perbedaan skripsi ini 

dengan skripsi peneliti yaitu pada objek penelitian dimana objek kajian 

skripsi ini adalah pembagian warisan Minangkabau di nagari Kapau 

sedangkan objek penelitian peneliti yaitu pembagian warisan pulang ka 

bako di tinjau dari Hukum Islam. 

                                                           
54Putri media Agustini, “ Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif 

Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten 

Agam)”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), maksudnya peneliti mencari data 

secara langsung pada lokasi penelitian kemudian hasil yang didapat dari 

penelitian ini diajukan sebagai data utama atau data primer. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai 

suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang dengan interpretasi yang tepat.55 Penelitian deskriptif ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi informasi tentang suatu keadaan saat ini 

dengan melihat kaitannya dengan variable-variabel yang ada.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang 

sistematis dan akurat, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian 

harta warisan pulang ka bako di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah masyarakat 

yang telah melakukan pembagian harta warisan melalui pernikahan pulang 

kabako, tokoh adat. Adapun objek dalam penelitian ini adalah sistem 

                                                           
55Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31. 
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pembagian warisan pulang ka bako pada adat Minangkabau di Nagari 

Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dimana 

penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan 

Banuhampu Kabupaten Agam. Adapun peneliti memilih lokasi ini 

disebabkan karena peneliti menemukan beberapa kasus pembagian harta 

warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam khususnya pada kasus 

pembagian warisan pulang ka bako. Jadi penulis mengkaji mengenai 

pembagian warisan pulang ka bako yang ditinjau dari syariat Islamnya. 

E. Populasi dan Sampel 

Masyarakat Nagari Sungai Tanang mayoritas memiliki suku Minang 

dengan adat dan budaya yang masih diberlakukan. Peran ninik mamak 

sangat begitu penting dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

di sana, seperti permasalahan adat sebelum menikah hingga sampai ke 

permasalahan pembagian harta warisan. Tentu dengan berlakunya hukum 

adat ini, menimbulkan adanya perbedaan cara pandang atau 

penyelesaiannya. Salah satu contoh masalah kewarisan pulang ka bako yang 

terjadi di Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti56, yaitu 

sembilan orang diantaranya lima keluarga yang telah melakukan pembagian 

warisan pulang ka bako, tiga orang tokoh adat dan seorang tokoh agama. 

                                                           
56Ibid., h. 64. 
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F. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), maka 

sumber data yang diperoleh langsung berasal dari lapangan yang 

dikumpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Sumber penelitian ini 

diperoleh dari tiga sumber, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date.57 Data primer ini dapat dilakukan melalui 

wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama adalah tokoh 

adat di Nagari Sungai Tanang dan pada lima keluarga yang telah 

membagikan warisan pulang ka bako.  Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis58 kepustakaan atau bahan hukum.59 Sumber data 

sekunder berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan tinjauan 

hukum islam terhadap pembagian warisan pulang ka bako. 

  

                                                           
57Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar MEtodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 68. 

58Ibid., h. 28. 

59Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 

111. 
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3. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, bahan hukum ini seperti kamus hukum, kamus Bahasa, 

ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.60 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian lapangan (field research) ini peneliti menggunakan 

metode : 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-

gejala yang diselidiki.61 Observasi yang peneliti gunakan adalah 

observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek penelitian, 

maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil 

observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. Wawancara atau interview 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

bebas terpimpin yaitu  wawancara yang mengkombinasikan interview 

bebas dengan interview terpimpin. Maksudnya peneliti telah 

                                                           
60Muhaimin, op. cit., h.62. 

61Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106. 
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mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-

hal yang akan ditanyakan.  

3. Data Kepustakaan 

Data ini peneliti peroleh dari berbagai literatur dalam bidang 

kewarisan dalam Islam dan kewarisan dalam adat Minangkabau yang 

diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.  

 

4. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, diperlukan 

bahan-bahan pendukung dalam literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang peneliti teliti, yaitu dengan menelusuri dokumentasi untuk 

membantu membahas masalah tersebut. Teknik pengumpulan data 

dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi 

dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.62 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi 

dalam pengumpulan data, yang berupa data orang-orang yang 

melakukan pembagian warisan pulang ka bako. 

H. Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

                                                           
62Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, op. cit., h. 77. 
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dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.63 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan 

cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan 

selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah 

diperoleh. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif 

yaitu proses yang diawali dari upaya memperoleh data yang detail mulai 

dari riwayat hidup responden, life story, life cycle, berkenaan dengan topik 

atau masalah penelitian.64 Peneliti memberikan gambaran secara 

menyeluruh tentang pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan 

Hukum Adat Minangkabau, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian 

telaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, 

dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan 

skripsi ini, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling 

berhubungan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

                                                           
63Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014)., h. 244. 

64Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, op. cit., h.32. 
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 BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

 BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

 Pada bab ini membahas tentang pengertian warisan, dasar-

dasar hukum warisan, rukun waris, syarat-syarat waris, asas-

asas ahli waris, ahli waris dan bagiannya dan penelitian 

terdahulu. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti membahas tentang metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pelaksanaan 

pembagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai 

Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan 

memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

pembagian warisan pulang ka bako. 

 BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya 

diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam 

pembahasan ini dan juga beberapa lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk pelaksanaan permbagian harta warisan pulang ka bako di Nagari 

Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam itu 

bermacam-macam tegantung kepada harta warisan yang ditinggalkan. 

Diantaranya ditemui pada lima keluarga, yang bentuk pembagian 

warisannya sebagai berikut, pertama suami tidak mendapatkan harta 

warisan apapun, kedua anak laki-laki menjadi penghalang untuk 

mewarisi harta warisan, ketiga terjadinya wasiat kepada ahli waris, 

keempat si mayyit meninggalkan hutang yang belum dibayar sampai 

sekarang dan kelima rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi 

tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pulang ka 

bako di Nagari Sungai Tanang adalah: 

a. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga  Warlis dengan 

bagian si anak yang mendapatkan seluruh warisan tidak sesuai 

dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada 

ketetapan Allah dalam surat An-nisa’ ayat 12. 

b. Pada keluarga  jalinus terjadinya pembagian warisan, anak laki-laki 

terhalang untuk mewarisi warisan yang tidak sesuai dengan hukum 

Islam. Karena yang menyebabkan terhalangya waris mewarisi 

adalah berbeda agama, pembunuh dan berstatus budak. 
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c. Pada keluarga  Suhardi Darajat terjadinya pembagian warisan 

berupa, muwarist mewasitkan warisannya kepada ahli waris, yang 

tertentangan dengan hukum Islam. Karena salah satu syarat untuk 

berwasiat adalah berwasiat bukan kepada ahli waris 

d. Pada keluarga  Zulfikar, si mayit meninggalkan hutang yang sampai 

sekarang belum di lunasi, tapi karena si mayyit tidak meninggalkan 

harta warisan apapun maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk 

melunasi hutang tersebut, namun dianjurkan untuk melunasinya. 

e. Pada keluarga  Ismail, rumah yang dibangun di atas tanah harta 

pusako tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, yang 

bertentangan dengan syariat Islam, bahwa rumah termasuk kepada 

harta warisan yang bisa diwarisi, kalaupun tidak diwarisi maka 

rumah tersebut diganti dengan seharga rumah tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada tokoh agama di kanagarian Sungai Tanang pada khususnya, 

agar sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam 

pembagian harta warisan secara Islam. 

2. Kepada tokoh adat diharapkan bekerja sama dengan tokoh agama 

sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan adanya dualisme 

pembagian harta warisan (hukum adat dan hukum waris). 

3. Kepada masyarakat kanagarian Sungai Tanang untuk meminta arahan 

persoalan waris kepada tokoh agama atau orang yang mengetahui 
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tentang pembagian warisan agar tidak terjadi perpecahan dalam 

keluarga. 
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LAMPIRAN  

A. PEDOMAN WAWANCARA 

Narasumber Pertanyaan 

1. Tokoh adat 

2. Tokoh agama 

3. Tokoh 

masyarakat 

 

1. Bagaimana bentuk pembagian harta 

warisan pulang ka bako di Nagari Sungai 

Tanang Kecamatan Banuhampu 

Kabupaten Agam 

a. Bagaimana bentuk pembagian 

harta warisan pusako randah dan 

pusako tinggi pada keluarga 

pulang ka bako? 

b. Berdasarkan hukum adat yang 

berlaku berapa bagian yang 

diperolah oleh masing-masing 

ahli waris pada keluarga pulang 

ka bako? 

c. Apakah dalam pembagian 

warisan ada yang merasa 

keberatan dengan bagian yang 

diperolehnya pada perkawinan 

pulang ka bako? 

d. Jika ada/tidak mengapa ahli waris 

tidak/keberatan dalam pembagian 

warisan pulang ka bako? 
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