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ABSTRAK 

Nama : ISMA SAVIRA 

NIM : 90300116040 

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan, Usia Nikah dan Jam Kerja 

Perempuan Terhadap Tingkat Fertilitas di Kabupaten 

Pinrang 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan,usia 

nikah dan jam kerja perempuan terhadap tingkat fertilitas di kabupaten Pinrang 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan lokasi penelitian 

berada di Kecamatan .Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penelitian ini memiliki 

populasi sebanyak 174 dengan penggunaan metode sampel jenuh yang semua 

anggota populasi digunakan menjadi sampel. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan 

data primer menggunakan angket terbuka, wawancara, observasi dan metode 

dokumentasi. Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara 

mengolah data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian ini dengan 

teknik deskriptif. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat fertilitas. Demikian pula dengan variabel 

usia nikah dimana berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat fertilitas. 

Sedangkan, jam kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

fertilis. 

Kata Kunci: Pendapatan, Usia Nikah, Jam Kerja dan Tingkat Fertilitas 

Perempuan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar 

dan laju pertumbuhan yang tinggi. Jumlah penduduk semakin meningkat dari 

tahun ke tahun baik di dunia maupun di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar 

dengan laju pertumbuhan yang tinggi namun tidak disertai dengan pembangunan 

yang baik akan menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat di berbagai bidang kehidupan. Jumlah penduduk mengakibatkan rendahnya 

taraf kehidupan penduduk serta ketidakmampuan pemerintah menanggulanginya. 

Pada dasarnya aspek kependudukan merupakan hal paling penting dalam 

suatu pembangunan karena penduduk merupakan pelaku dan sasaran 

pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini peran 

penduduk sangat penting, sehingga kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui 

berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang 

berkualitas, serta upaya untuk mengatur kuantitas penduduk dan persebaran 

kependudukan. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berada pada tahap 

negara berkembang dalam melaksanakan proses pembangunannya dihadapkan 

pada berbagai masalah yang berkaitan erat dengan masalah kependudukan. 

Penduduk yang berkualitas penduduk yaitu yang meliputi jumlah, struktur 

komposisi dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka 

kelahiran. Penduduk yang berkualitas sangat penting dalam suatu pembangunan. 
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Kuantitas  penduduk  meliputi  jumlah,  struktur  komposisi,  dan  

pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, 

penurunan angka kematian, dan persebaran penduduk yang merata. Jumlah 

penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk 

dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi 

(perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen-

komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. 

Fertilitas merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jumlah 

penduduk. Kenaikan tingkat fertilitas akan menyebabkan kenaikan jumlah 

penduduk. Kondisi ini jika dapat dimanfaatkan secara ekonomi, merupakan modal 

dasar pembangunan yang sangat menguntungkan yaitu berupa sumberdaya 

manusia yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi. Untuk 

negara yang sudah maju kondisi ini memang menguntungkan, tidak demikian 

halnya dengan negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Jumlah 

penduduk yang besar sebagai akibat dari fertilitas yang tinggi dapat menimbulkan 

berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan. Tingginya 

angka fertilitas akan menyebabkan jumlah penduduk yang belum produktif 

meningkat akibatnya beban ketergantungan atau dependency ratio pun meningkat. 

Untuk memasuki usia produktif secara ekonomis masih diperlukan investasi yang 

cukup besar serta waktu yang cukup dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan 

sarana dan prasarana dan lain sebagainya dalam meningkatkan kualitas penduduk 

itu sendiri. 
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Berdasarkan data SDKI tahun 2017 total fertility rate di Indonesia sebesar 

2,4% anak per perempuan, mengandung arti bahwa seorang perempuan di 

Indonesia rata-rata melahirkan 2,4% anak selama hidupnya jika ia mengikuti pola 

Age Specific Fertility Rate (ASFR) saat ini. Jika dilihat dari target penurunan 

fertilitas, angka tersebut hampir mencapai sasaran rencana strategi 2015-2019 

yakni 2,3% anak per perempuan. Sementara target pemerintah dalam jangka 

panjang, yaitu pencapaian TFR menjadi sekitar 2,1% anak per perempuan pada 

Tahun 2020. 

Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan 

jumlah penduduk. Menurut Davis dalam Bagoes Mantra (2003) terdapat sejumlah 

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas yaitu, (1) faktor demografi yang 

terdiri dari: komposisi umur, status pernikahan, umur nikah, fekuditas, proporsi 

penduduk yang bersatatus nikah, dan (2) Faktor nondemografi diantaranya 

ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi 

dan industrialisasi. Faktor–faktor tersebut dapat berpengaruh langsung ataupun 

tidak langsung terhadap fertilitas. Selain itu faktor sosial juga dapat 

mempengaruhi status ketenagakerjaan ibu, usia nikah, tingkat pendapatan, jumlah 

pengeluaran serta jumlah tanggungan. Pendapatan adalah faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi suatu keputusan seseorang atau keluarga dalam 

merencanakan jumlah anak. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini 

pertumbuhan mengalami banyak penurunan, namun tetap saja jumlah penduduk 

Indonesia tergolong tinggi. 
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Di era sekarang ini, peristiwa perempuan karir seakan tidak dapat 

dibendung dimana perempuan bukan lagi identik dengan pekerjaan mengurus 

rumah tetapi juga ikut membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja. 

Dulunya perempuan identik dengan pekerjaan rumah tangga, misalnya melayani 

suami, mendidik anak, dan mengurus pekerjaan rumah. Sekarang, peran 

perempuan sudah banyak mengalami banyak perubahan selain karena pendapatan 

yang dirasa masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, perempuan di jaman 

sekarang tidak lagi puas dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga 

banyak sekali perempuan yang memilih untuk terjun di dunia karir. 

Dalam perspektif Islam, kesetaraangender mendapatkan perhatian khusus. 

Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan 

kepada pihak perempuan untuk lebih maju dan tampil sebagai pemimpin bukan 

saja di rumah namun, juga di rana publik sebagaimana ratu Bilqis yang berhasil 

memimpin negara superpower (arysun ‘azhim). Islam tidak membedakan 

eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba 

Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam 

juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang 

yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak 

yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, 

tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing (Laonso dan Jamil, 2015:77). 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl/16:97 

ََ حْسَنَ  مَا كَا نوُْا يعَْمَلوُْنََ َ وَلنََجْزَ  ينََّهُمَْ اجَْرََ هُمَْ ب ا
نَ  فَلنَحُْي يَنَّهَ  حَيٰوة َ طَي  بَة   نَْ ذكََرَ  اوََْ انُْثٰى وَهُوََ مُؤْم  ا م   لََ صَال ح   مَنَْ عَم 
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Terjemahnya: 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2018:278). 

 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menunjukkan janji Allah yang 

ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh 

ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, 

baik dia laki-laki ataupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan 

hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bahwa amal 

yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari 

sisi Allah. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, 

dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di 

akhirat. (Alu Syaikh, 2018, 5: 103-104) 

Pengertian kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua 

segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 

sejumlah ulama, bahwa mereka menafsirkannya dengan pengertian rezeki yang 

halal lagi baik. Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimana ayat ini 

secara tegas mempersamakan pria dan perempuan dalam hal usaha dan ganjaran, 

berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau 

bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita 

tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi 

spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut 

juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara 

keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. 
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persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa 

yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis 

kelaminnya. 

Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan 

ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-

Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk 

diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan 

ikatan-ikatan primordial lainnya. Agaknya dalam rangka menegaskan persamaan 

itulah, maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surga ditambah dengan 

menyatakan “mereka”, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak dianiaya 

sedikitpun. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya perempuan dalam 

bentuk apapun yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas 

kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pria namu 

tergantung terhadap amalnya. 

Berhubungan dengan hal ini, di Indonesia sendiri pada dekade terakhir ini 

terlihat gejala yang menunjukkan adanya "tren kebangunan" kaum perempuan 

yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan 

peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Atas dasar itu muncul 

terminologi perempuan karir, perempuan profesi, perempuan pekerja, bahkan 

berbagai kajian mengenai gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan 

perempuan dunia, dan lain sebagainya. 

Permasalahan ini dapat juga terjadi di Kabupaten Pinrang, dimana 

perempuan dapat bekerja sekaligus memiliki peran dalam mengurus rumah 
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tangga. Perempuan yang sudah berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus 

dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga seharusnya mengurus anak dengan 

waktu yang maksimal, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya 

olehseorang ibu yang bekerja menjadi perempuan karir, sebab waktu untuk 

mengurus dan mendidik anak menjadi terbatas. Selain itu, hak asuh anak menjadi 

terabaikan, bahkan seringkali melalui sistem baby sistter, dititip pada 

kakek/nenek, tetangga, playgroup atau tempat penitipan anak. Pada posisi ini pula 

nilai-nilai kesantunan, keibuan, belai kasih ibu sebagai orang tua yang melahirkan 

sirnah pada masa-masa pertumbuhan, yang sebetulnya menjadi pondasi awal 

terbangunnya keluarga yang tenang, rukun, dan harmonis. 

Tabel 1.1 Jumlah Perempuan Bekerja Di Kecamatan Watang 

Sawitto Tahun 2010-2019 

Tahun Jumlah Perempuan Bekerja 

2010 120 

2011 143 

2012 146 

2013 152 

2014 155 

2015 158 

2016 160 

2017 162 

2018 174 
2019 174 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja 

di Kecamatan Watang Sawitto setiap tahunnya terus bertambah. Pilihan 

perempuan untuk berkarir di samping untuk mengurus keluarga termasuk ketika 

perempuan karir tersebut memiliki anak akan menambah rumitnya masalah dan 

penentuan pilihan dan prioritas dalam menit karir atau mengurus keluarga. 
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Tabel 1.2 Jumlah Kelahiran Di Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2010- 

        2019 

Tahun Jumlah Kelahiran 

2010 614 

2011 675 

2012 560 

2013 604 

2014 622 

2015 566 

2016 621 

2017 621 

2018 357 

2019 384 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 menggambarkan bahwa secara umum jumlah 

kelahiran mengalami penurunan. Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang 

perempuan untuk menghasilkan kelahiran hidup merupakan salah satu faktor 

penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk, tingkat kelahiran dimasa 

lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Fertilitas merupakan 

hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok perempuan, sedangkan 

dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. 

Besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, tergantung pada 

pengendalian fertilitas yang dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung 

terhadap fertilitas. Selain itu faktor sosial juga dapat mempengaruhi tingkat 

pendidikan ibu, status ketenagakerjaan ibu, usia nikah ibu, penggunaan alat 

kontrasepsi dan tingkat pendapatan orang tua. 

Pendapatan adalah salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi 

suatu keputusan seseorang atau keluarga dalam merencanakan jumlah anak, 

dimana semakin sedikit pendapatan dalam sebuah keluarga maka keluarga 



9 

 

tersebut cenderung merencanakan jumlah anak yang lebih sedikit hal ini 

dikarenakan pemenuhan kebutuhan seorang anak bukanlah hal yang mudah. 

Pendapatan yang dianggap kurang dalam memenuhi kebutuhan tentu 

mempengaruhi jam kerja. Di era modern ini, perempuan juga turut dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan setiap tahunnya, hal ini tentu 

memiliki pengaruh terhadap tingkat fertilitas perempuan bekerja tersebut, 

sehingga cenderung memiliki anak lebih sedikit dibanding dengan perempuan 

tidak bekerja. 

Selain pendapatan, usia nikah juga memiliki sedikit banyaknya pengaruh 

dalam merencanakan jumlah anak. Dalam suatu pernikahan, usia nikah berarti 

memulai hubungan antara individu perempuan dengan pria yang terikat dalam 

suatu pernikahan. Dimana jika usia nikah cenderung muda maka tingkat 

fertilitasnya akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin cepat usia nikah, 

semakin besar kemungkinan mempunyai banyak anak. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Usia Nikah dan Jam Kerja 

Perempuan Terhadap Tingkat Fertilitas Di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diterangkan, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 



10 

 

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat fertilitas perempuan di 

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah usia nikah berpengaruh terhadap tingkat fertilitas perempuan di 

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang? 

3. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap tingkat fertilitas perempuan di 

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan di Kabupaten 

Pinrang, khususnya pengaruh pendapatan keluarga, pendidikan dan jam kerja. 

Untuk lebih memudahkan pembahasan maka penulis membatasi 

variable sebagai berikut: 

1. Fertilitas (Y) adalah jumlah anak yang dilahirkan dari tenaga kerja 

perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang diukur 

dengan jumlah yang lahir hidup pada masa reproduksi (jiwa). 

2. Pendapatan (X1) adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok 

dan sampingan dan diukur dalam satuan rupiah (Rp) perbulan. 

3. Usia Nikah (X2) adalah usia pertama kali nikah diukur dalam tahun. 

4. Jam kerja (X3) adalah waktu yang dicurahkan untuk bekerja yang 

diukur dalam jam perbulan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pendapatan, pendidikan dan jam kerja tenaga kerja 
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perempuan terhadap tingkat fertilitas di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Kegunaan Ilmiah 

Guna menambah khazanah keIslaman dan keilmuan dibidang 

ekonomi, khususnya terkait tenaga kerja perempuan tehadap tingkat fertilitas. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehubungan dengan 

penelitian ini serta dapat dijadikan sumber pengambilan keputusan 

serta kebijakan dalam suatu lingkup kawasan tersebut. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dihaharapkan memberikan kontribusi 

praktis terkhususnya ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi 

perempuan karir dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 

c. Bagi penulis, memberikan kontribusi untuk memperluas cakrawala 

berpikir ilmiah dalam disiplin ilmu untuk yang penulis tekuni.  



 
 

 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. Teori Ekonomi Demografi 

 

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan, 

secara etimologi kata demografi berasal dari Bahasa Yunani yang dapat dilihat 

dari asal katanya yaitu demos dan graphein. Demos dapat diartikan sebagai 

penduduk, dan graphein berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua 

makna dari kata-kata tersebut maka dapat diartikan kata demografi berarti 

tulisan-tulisan atau karangan- karangan tentang penduduk suatu negara atau 

suatu daerah. Namun jika diperhatikan makana kata demografi tersebut belum 

jelas arahnya, maka dari itu para ilmuwan dan ahli memeberikan definisi 

tentang demografi agar dapat dibedakan ilmu-ilmu sosial lainnya. 

Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959) berpendapat bahwa 

demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, 

komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan 

tersebut, dimana sebab-sebab perubahan tersebut yang biasanya timbul karena 

natalitas/fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial 

(perubahan status). 

Donald J. Bogue (1968) juga mendefinisikan demografi sebagai ilmu 
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yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi 

penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya 

komponen- komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortalitas), pernikahan, migrasi, dan mobilitas sosial. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu 

demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan 

kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta 

perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk 

terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya. 

Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, 

dan migrasi. Perubahan-perubahan dalam demografi dipengaruhi oleh 

perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk yaitu 

fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang pada gilirannya menyebabkan 

perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. 

Seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu demografi terus berkembang. 

Seiring dengan perkembangan timbul masalah mengenai definisi/pembagian 

ilmu ini. Sebelum membahas tentang ruang lingkup Ilmu Kependudukan, 

harus dapat dibedakan dengan lebih jelas konsep atau definisi tentang 

demografi dengan Ilmu Kependudukan tersebut. Berikut disampaikan 

perbedaan-perbedaan tersebut dengan lebih jelas dan rinci. 

1. Pure Demography (Demografi Formal) atau Demografi Umum 

Demografi formal, yaitu demografi dengan analisis matematis tentu 
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dengan pendekatan kuantitatif atau disebut statistik penduduk analisis 

demografi ini dapat dengan mudah melakukan peramalan variable-variabel 

demografi berdasarkan data sensus penduduk. 

a. Demografi lebih menekankan studinya pada proses demografi. Ahli 

demografi mempelajari struktur penduduk untuk dapat lebih 

memahami proses demografi. Misalnya untuk menganalisis fertilitas 

penduduk di suatu daerah, ahli demografi perlu mengetahui jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di daerah tersebut. 

b. Demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data 

kependudukan. Dengan teknik-teknik tersebut dapat diperoleh 

perkiraan keadaan penduduk pada masa depan atau pada masa lampau. 

c. Model-model formal kelihatan sangat menakjubkan tetapi tidak 

mampu menjawab tentang mengapa hal tersebut terjadi. Apa yang 

menjadi penyebab kondisi tersebut terjadi tidak dapat diketahui 

melalui konsep demografi tersebut. 

d. Demografi dapat diartikan secara sempit dan luas. Paling sempit 

adalah formal demografi/analisis demografi, berhubungan dengan 

jumlah, distribusi, struktur, dan perubahan penduduk. Jumlah yaitu 

banyaknya orang di dalam suatu daerah, distribusi dimaknai sebagai 

persebaran penduduk di dalam suatu wilayah pada suatu waktu 

tertentu. Struktur dalam arti yang paling sempit, penduduk menurut 

umur, dan jenis kelamin. Perubahannya yang dimaksud adalah tentang 

naik atau turun jumlah penduduk atau salah satu elemennya. 
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2. Social Demography (Sosial Demografi) atau Studi Kependudukan 

Demografi sosial, analisisnya berdasarkan kualitatif. Demografi dan 

kependudukan sama-sama mempelajari penduduk sebagi suatu kumpulan, bukan 

mempelajari penduduk sebagai individu. Dengan demikian yang dimaksud 

dengan pendududk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal disuatu 

wilayah, seperti didalam UU RI No.10 tahun 1992 yaitu penduduk adalah orang 

dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, 

warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat 

dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. 

Ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan 

sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar: bagaimana 

menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses 

analisis kependudukan. Methorst & Sirks dalam Rachmad Budi Suharto (2020:6) 

membagi ilmu tersebut menjadi secara kuantitatif yaitu demografi, sedangkan 

secara kualitatif dibahas tentang penduduk dari segi genetis dan biologis. 

Pandangan ini tidak mendapat dukungan karena formal demografi tidak hanya 

berhubungan dengan angka, namun angka-angka tersebut tetap harus 

diinterpretasikan, untuk dapat mengetahui makna yang lebih mendalam dibalik 

angka-angka tersebut. 

Dalam buku pengantar kependudukan oleh Agung Marhaeni (2019) 

dituliskan mengenai perkembangan selanjutnya Adolphe Laundry di Paris tahun 

1937 dalam kongres kependudukan, membuktikan adanya hubungan matematik 

antara komponen-komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, gender. 
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Beliau mengusulkan istilah yang berbeda satu dengan yang lainnya yaitu istilah 

Pure Demography untuk cabang demografi yang bersifat analitik matematis yang 

menghasilkan angka-angka tertentu. Pure Demography, menghasilkan teknik-

teknik untuk menghitung data kependudukan. Pure Demography hanya 

berhubungan dengan pertanyaan tentang: apa, berapa, kapan, dan dimana angka-

angka atau kondisi tersebut terjadi. Namun demikian Pure demography tidak 

dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa angka-angka tersebut terjadi, apa 

fenomena atau penyebab angka-angka yang telah dihitung secara matematik 

tersebut terjadi dapat dikatakan bukanlah bidang dari Pure demography tersebut, 

tetapi bidang ilmu lainnya yaitu Social Demography. Dengan demikian dapat 

disimpulkan Social Demography akan dapat menjawab mengapa angka-angka 

tersebut terjadi. 

Secara lebih rinci dapat dikatakan ilmu demografi yang sempit berkaitan 

dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk, ilmu 

demografi dalam arti yang lebih luas membicarakan angka-angka termasuk 

karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. 

Karakteristik sosial antara lain meliputi status pernikahan penduduk, tingkat 

pendidikan, derajat kesehatan dan sebagainya. Karakteristik ekonomi antara lain 

meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan, jam 

kerja dan sebagainya. Karakteristik etnik antara lain dapat menyangkut agama, 

ataupun suku. Ilmu Demografi yang paling luas yang disebut sebagai Population 

studies atau Studi Kependudukan berhubungan dengan analisis data 

kependudukan, dan hasilnya di dalam penerapannya untuk cabang ilmu yang lain, 
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seperti urbanisasi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan. 

B. Teori Fertilitas  

Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu komponen pertumbuhan 

penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas adalah 

kemampuanmenghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan perempuan 

atau disebut juga fekunditas. Akan tetapi dalam perkembangan ilmu demografi, 

fertilitas lebih diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang 

perempuan atau sekelompok perempuan. 

Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok 

perempuan, sedangkan dalam bidang demografi fertilitas ialah suatu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan dalam 

keadaan. 

Fertilitas merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi 

perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara. Masalah fertilitas 

dapat dipelajari dengan memperhatikan tingkah laku fertilitas seperti tingkah laku 

seseorang individu pada umumnya. Hal tersebut dikaitkan dengan faktor intern 

dari orang yang bersangkutan dan faktor ekstern meliputi lingkungan dan budaya. 

Fertilitas dapat diukur dari banyaknya anak yang lahir hidup yang merupakan 

hasil reproduksi nyata seseorang atau sekelompok orang. 

Fertilitas merupakan hasil dari suatu proses perilaku yang dipengaruhi oleh 

anggapan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di mana perempuan 

tinggal. Misalnya, masyarakat yang menganut paham keluarga besar dan 
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perempuan harus nikah muda , tingkat fertilitas umumnya tinggi. Faktor gender 

juga berpengaruh dimana ketika status perempuan rendah, maka tingkat fertilitas 

akan tinggi. 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi tingkat fertilitas. Selain adanya 

faktor lingkungan yang mempengaruhi fertilitas yaitu tingkat mortalitas, norma 

tentang besarnya keluarga, struktur sosial ekonomi dan juga norma mengenai 

variabel antara. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau 

sekelompok perempuan, sedangkan dalam bidang demografi fertilitas ialah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar – benar 

dilahirkan dalam keadaan hidup. 

Besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, tergantung pada 

beberapa faktor misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu 

nikah, banyaknya pernikahan, status pekerjaan perempuan, penggunaan alat 

kontrasepsi dan pendapatan atau kekayaan. Fertilitas disebut juga dengan natalitas 

yang artinya mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan 

reproduksi manusia (Hatmaji, 2004:57). 

Para ekonom juga melihat kemungkinan untuk menerangkan tinggi 

rendahnya tingkat fertilitas melalui disiplin ilmu ekonomi, yaitu dengan 

pendektan “The New Home Economics”. Teori ini meninggalkan pemikiran makro 

yang beranggapan bahwa tinggi rendahnya tingkat fertilitas suatu kelompok 

masyarakat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan 

modernisasi. Para ekonom demografer mengetengahkan pemikiran bahwa tingkat 

fertilitas ditentukan pada tingkat yang paling dasar, yakni keputusan pasangan 



19 

 

suami istri dalam hal jumlah anak. Para penganut ilmu baru ini percaya bahwa 

teori ekonomi mikro dapat menerangkan keputusan suami istri untuk mempunyai 

anak atau menambah jumlah anak dengan pertimbangan kondisi ekonomi 

pasangan tersebut (Leibenstein, 1975:131). 

C. Pendapatan 

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja 

(usaha), jadi dapat disimpulkan jumlah penghasilan yang diterima oleh seorang 

sebagai balas jasa atas hasil. 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh 

penghasilan yang diterima baik secara sektor formal maupun non formal yang 

terhitung dalam jangka waktu tertentu. Biro Pusat Statistik merinci pendapatan 

yaitu pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja atau usahanya. 

Pendapatan adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi suatu 

keputusan seseorang atau keluarga dalam merencanakn jumlah anak. Hubungan 

antara fertilitas dengan penghasilan keluarga menurut Terence Hull (1996) dalam 

menyatakan bahwa perempuan dalam kelompok berpenghasilan rendah akan 

cenderung mengakhiri masa reproduksinya lebih awal dibandingkan dengan 

perempuan pada kelompok berpenghasilan sedang dan tinggi. 

Dalam analisis ekonomi fertilitas dibahas mengapa permintaan akan anak 

berkurang bila pendapatan meningkat. “New household economics” berpendapat 

bahwa: (a) Orang tua mulai lebih menyukai anak-anak yang berkualitas lebih 

tinggi dalam jumlah yang hanya sedikit sehingga “harga beli” meningkat. (b) Bila 
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pendapatan dan pendidikan meningkat maka semakin banyak waktu (khususnya 

waktu ibu) yang digunakan untuk merawat anak. Jadi, anak menjadi lebih mahal. 

Anak dilihat dari 2 segi yaitu kegunaannya dan biaya. Kegunaannya ialah 

memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu 

dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi 

orang tua dimasa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah 

biaya dari mempunyai anak tersebut. Apabila ada kenaikan pendapatan, aspirasi 

orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. 

Ini berarti biayanya naik. Sedangkan kegunannya turun sebab walaupun anak 

masih memberikan kepuasan akan tetapi balas jasa ekonominya turun. Disamping 

itu orang tua juga tak tergantung dari sumbangan anak. Jadi, biaya membesarkan 

anak lebih besar daripada kegunaannya. 

Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap anak menurun atau dengan 

kata lain fertilitas turun. Selain itu, Richard Easterlin dalam Arialdi dan 

Muhammad (2016:211) berpendapat bahwa bagi negara-negara berpendapatan 

rendah permintaan mungkin bisa sangat tinggi tetapi suplainya rendah, karena 

terdapat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan suatu 

permintaan berlebihan dan juga menimbulkan sejumlah besar orang yang 

benarbenar tidak menjalankan praktek-praktek pembatasan keluarga. Di pihak 

lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, permintaan adalah rendah sedangkan 

kemampuan suplainya tinggi, maka akan menimbulkan suplai berlebihan dan 

meluasnya praktek keluarga berencana. 

Dalam masyarakat yang berpendapatan rendah (terutama pada daerah 
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pertanian dan pesisir), anak-anak dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan 

sumber pendapatan yang penting bagi keluarga. Selain itu, anak dinilai sebagai 

investasi hari tua atau sebagai komoditas ekonomi yang dapat disimpan di 

kemudian hari. Hal tersebut merupakan hubungan positif antara pendapatan 

dengan nilai anak. Berkorelasi negatif apabila pendapatan yang tinggi akan 

menilai anak bukan sebagai potensi, modal atau rezeki. Mereka menilai anak 

sebagai beban dalam keluarga. Sehingga semakin tinggi pendapatan maka 

persepsi nilai anak akan berkurang sehingga fertilitas akan menurun. 

Namun kenaikan pendapatan akan menyebabkan harapan orang tua untuk 

berubah. Keadaan ekonomi suatu keluarga sangat tergantung pada pendapatan 

keluarga itu sendiri. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas baik, hal ini 

berarti akan meningkatkan biaya pengeluaran lebih banyak dan perubahan pada 

pendapatan keluarga tersebut dapat mempengaruhi fertilitas. Kualitas diartikan 

pengeluaran biaya rata-rata untuk anak oleh suatu keluarga berdasarkan atas dua 

asumsi yaitu, selera orang tua tidak berubah dan harga barang-barang konsumsi 

lainnya tidak dipengaruhi keputusan rumah tangga untuk konsumsi. Becker 

berpendapatan bahwa apabila pendapatan naik maka 10 banyaknya anak dimiliki 

juga bertambah. Jadi hubungan antara tingkat pendapatan dengan fertilitas adalah 

positif dan negatif. 

D. Usia Nikah 

Menurut Davis dalam Notoatmojo (2003) usia nikah adalah usia ketika 

seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (pernikahan pertama), 
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perempuan yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang 

berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Usia nikah nantinya 

akan memberikan sumbangan terhadap angka kelahiran. Rata-rata umur penduduk 

saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status pernikahan akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Dengan demikian, semakin muda usia 

nikah akan membuka peluang untuk menghadapi jumlah kelahiran yang lebih 

banyak, sebagai akibat semakin panjangnya rentang usia reproduktif. 

Usia nikah dalam suatu pernikahan berarti umur mulai berhubungan 

kelamin antara individu perempuan yang terikat dalam suatu lembaga pernikahan 

dalam berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing 

individu. Pada masyarakat di Negara yang sedang berkembang usia pernikahan 

cenderung muda sehingga mempunyai masa reproduksi yang panjang akibatnya 

nilai fertilitas yang tinggi. Dengan kata lain, semakin muda usia saat menikah, 

semakin besar kemungkinan mempunyai anak. 

Masalah pernikahan merupakan salah satu bagian dari masalah 

kependudukan yang perlu diberi perhatian khusus, karena nantinya pernikahan 

dapat menimbulkan masalah baru dibidang kependudukan yang nantinya dapat 

menghambat pembangunan. Usia nikah merupakan salah satu yang dapat 

mempengaruhi tingkat produktifitas pada Pasangan Usia Subur (PUS). Rata-rata 

umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status 

pernikahan akan mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Usia nikah dini 

menjadi perhatiaan terkait penentuan kebijakan serta perencana program karena 

beresiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan, kehamilan usia muda yang 
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beresiko kematian, serta resiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan 

menjadi orang tua yang bertanggung jawab. 

Menurut Davis & Blake dalam Saifuddin (2010), umur memulai hubungan 

kelamin merupakan salah satu variabel yang memungkinkan diadakannya 

senggama dan menguntungkan fertilitas. Pernikahan yang diadakan pada umur 

muda setidak-tidaknya menjamin orang-orang muda itu mempunyai keturunan 

sebelum mereka menutup usia. Sementara Chilman dalam Saifuddin (2010) 

menunjukkan bahwa hal-hal seperti tingkat usia yang terlalu muda untuk nikah, 

maka anak pertama lahir terlalu cepat, dan keluarga besar memiliki hubungan 

dengan kemiskinan. Unsur-unsur ini juga mempunyai kaitan dengan faktor-faktor 

lain, seperti faktor sosial dan faktor lingkungan. 

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur’an terdapat 23 ayat. Tapi 

tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti 

lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu 

نْكُمُطْفَالُلْْبَلََغََاوَا ذاَ نُوْفلَْيَسْتَأََْْالْحُلَُمََم  َذنََاسْْتَأَْاَْكَمَاذ  نَْيْنَالَّذِ  م  مَْ  ُ يبَُي  نكَُذِٰل كََقَبْل ه  لَكُمْاللّه ٖۗ ُ اٰيٰتِه   حَكِيْمٌ عَلِيْمٌوَاللّٰه

Terjemahannya : 

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka 
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59) 
(Kementerian Agama RI, 2018:694). 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, bilamana anak-anak yang telah mencapai 

usia balig diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti 

diwajibkan kepada selain mereka meminta izin untuk masuk dalam setiap 

waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama 

istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut. Al-Auza'i telah 
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meriwayatkan dari Yahya ibnu Kasir, bahwa apabila seorang anak menjelang 

usia balig, dianjurkan untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya bila 

hendak menemui mereka pada ketiga waktu tersebut. Dan apabila dia telah 

mencapai usia balig, maka dianjurkan meminta izin dalam waktu mana pun. 

Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair 

mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: sebagaimana orang-

orang sebelum mereka meminta izin. (An-Nur: 59) Yakni seperti orang-orang 

dewasa dari kalangan anak seseorang dan kaum kerabatnya meminta izin 

masuk terlebih dahulu untuk menemuinya (Alu Syaikh, 2018, 6: 83-84). 

E. Jam Kerja 

Status bekerja merupakan status perempuan pasangan usia muda 

dalam pekerjaan. Semakin banyak jam kerja seseorang maka akan semakin 

besar produktivitasnya dan semakin banyak waktu yang digunakan untuk 

bekerja maka akan semakin kecil pula peluang untuk memperoleh anak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jam kerja adalah waktu yang 

dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang 

dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat 

menentukan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Tenaga kerja perempuan bekerja membantu suami dalam memperoleh 

nafkah untuk tambahan biaya hidup dalam sehari-hari, sedangkan sebagai ibu 

rumah tangga dalam keluarga yang memerankan sebagai tenaga kerja yang 

tidak langsung mengatur keadaan rumah dan perekonomian keluarga diartikan 

sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit 
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sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat 

pemenuhan kebutuhan yang ada. 

Jam kerja meliputi lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara 

baik pada umumnya 6 sampai 8 jam, sisanya 16 sampai 18 jam digunakan 

untuk keluarga, masyarakat, untuk istirahat dan lain-lain. Jadi satu minggu 

seseorang bisa bekerja dengan baik selama 40 sampai 50 jam. Selebihnya bila 

dipaksa untuk bekerja biasanya tidak efisien. Akhirnya produktivitas akan 

menurun, serta cenderung timbul kelelahan dan keselamatan kerja masing-

masing akan menunjang kemajuan dan mendorong kelancaran usaha baik 

individu ataupun kelompok. Pekerja diperbolehkan untuk istirahat sebanyak 1 

sampai 1,5 jam tiap hari kerja dalam 8 jam, pekerja memerlukan istirahat agar 

dapat mempertahankan tingkat kerjanya dari hari kehari. Oleh karena itu jam 

kerja biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai produktivitas 

kerja. Semakin banyak jam kerja seseorang maka akan semakin besar 

produktivitasnya dan semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja 

maka akan semakin kecil pula peluang untuk memperoleh anak. 

F. Peran Perempuan 

1. Definisi Peran 

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena 

tida kada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan yang hanya pada 

sudah atau tidaknya sebuah peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang 

telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan 

kedudukanya (Soekanto, 1992:102). 
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Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya 

maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan 

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak 

ada peranan tanpa kedudukan. Jadi peran adalah pola perilaku normatif yang 

diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki 

peran yang harus dijalani sesuai aturan (Narwoko dan Suyanto, 2004:138). 

Pengertian peranan adalah merupakan aspek dinamis dari penduduk 

(status). Pendapat yang dikemukakan Soekanto, (1987) bahwa apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankannya suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses jadi tepatnya peranan dapat 

dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Sowkanto, 2002:243). 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Didalam peran mencakup dua aspek, pertama kita 

harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak – hak suatu 

peran. Keduaa kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan – harapan 

yang sesuai dengan peran tersebut. Gross, Mason dan McEachern dalam 

David Berry mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 

1995:99). 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan 

oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu 

posisi dalam sistem sosial. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam 

masyarakat, dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang 

diharapkan dalam pekerjaan, keluarga dan dalam peran-peranan yang lain. 

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas dapat di 

simpulkan bahwa peranan merupakan suatu aspek yang dilandasi keinginan 

yang kuat dalam keikutsertaan dalam mewujudkan harapan-harapan yang 

muncul sebagai bentuk partisipasi dalam kedudukan sosial. 

2. Teori Peran 

Teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat individual 

sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi 

yang ditempati di masyarakat. Peran (role) adalah konsep sentral dari teori 

peran. Dengan demikian kajian megenai teori peran tidak lepas dari definisi 

peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya. 

Dalam Sarwono (1984) teori peran adalah teori yang merupakan 

perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, 

teori beran berawal dari sosiologi dan antorpologi. Dalam ketiga ilmu 

tersebut, istilah “peran” di ambil dari dunia teater. Dalam teater seorang aktor 

harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia 

diharapkan untk berperilaku secara tertentu. 

Teori peran yang di kemukankan oleh Horton dan Chester (1993) 
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mengatakan peran adalah prilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dan diharapkan 

mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Peran yang berkaitan 

dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga 

terdapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan dari 

pekerjaan terhadap manusia. 

Dalam teorinya Biddle & Thomas (1984) membagi peristilahan dalam 

teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

a. Orang –orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi 

c. Kedudukan orang-orang dan perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku. 

Dari berbagai deksripsi teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

seseorang memiliki peran masing-masing yang menghendaki perilaku yang 

berbeda-beda. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang 

berdasarkan fungsi sosialnya. Seseorang dikatakan menjalankan peran 

manakala ia menjalankan hak dan kewajiban kewajiban yang merupakan 

bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya. 

3. Peran perempuan dalam keluarga 

Peranan yang dijalankan antara laki laki dan perempuan tentunya akan 

berbeda, karena pada dasarnya tingkat kemampuan tenaga antara laki – laki 

dan perempuan itu berbeda, sehingga seharusnya yang menjalankan peran 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah tanggung jawab dari laki – 
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laki atau kepala rumah tangga. Namun faktor ekonomi akan mengubah 

peranan perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluargaya. Kedudukan perempuan dalam sebuah 

rumah tangga secara umum memiki wewenang dan tanggung jawab yang 

berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya.  

Ibu rumah tangga memiliki 2 tipe peranan, yaitu peran ibu rumah 

tangga seutuhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan 

pemeliharaan hidup kebutuhan semua anggota keluarga, seperti masak, 

mendidik anak dan melayani suami dan peran ibu rumah tangga memiliki 

peran ganda, yaitu perubahan dalam pekerjaan mencari nafkah. 

Berkaitan dengan perempuan, perempuan memiliki fungsi tambahan, 

bahkan memiki fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri ,ibu, anggota rumah 

tangga, dan sumberdaya manusia, agar lebih jelas dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

a. Peran sebagai istri 

Dalam masyarakat, kedudukan perempuan sering menjadi identitas 

sosial. Satatus sosial tersebut dikarenakan aktifitas rutin yang di lakukan 

seseorang. Misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala 

aktifitasnya hanya berda di lingkunagn rumah, maka ststus sosialnya hanya 

ibu rumah tangga. 

Perempuan dalam pandangan Islam memiliki tugas pengurus rumah 

tangga, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anak, serta menjadi 

pendidik dan memelihara rumah tangga (Syahatan, 2004:127). Peranan 



30 

 

perempuan dalam keluarga sangat dibutuhkan, terutama menjaga 

keharmonisan hubungan antar anggota keluarga didalamnya. Berdasarkan 

definisi dapat disimpulkan bahwa istri adalah merupakan sebagai partner lahir 

dan batin dalam membina suatu rumah tangga bagi suaminya. 

Maka di sinilah Islam berperan, bagaimana Islam mengubah pola 

pandang yang sempit itu kepada pola pandang yang luas, yang tidak lagi 

menepatkan kaum perempuan dalam konteks kehinaan. Islam pula yang 

kemudian memahamkan kita sampai hari ini akan berharga seorang 

perempuan. Allah menciptakan makhluk- Nya dengan berpasang-pasangan, 

ke duanya saling melengkapi, dan beginilah Islam kemudian menepatkan 

perempuan pada posisi yang begitu dimuliakan. QS. Ar- ruum/30:21 

َازَْوَاجَ  كُمْ َانَْفسُ  نْ َم   َلكَُمْ َخَلَقَ َانَْ ٖٓ َاٰيٰتَ ه  نْ َل  َوَم  َا ليََْتَسَْكَُا ا َبَيْنَكُمَْنوُْٖٓ َوَجَعَلَ وَدَّةَ َهَا مَّ

َيَّتَفََكَّرُوَْ َل  قوَْم  يٰت  َف يَْذٰل كََلََٰ رَحْمَةَ  ا نَّ  نََوَّ
Terjemahnya : 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir.” (Kementerian Agama RI, 2018:567). 

 
Menurut Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud pada ayat tersebut adalah 

perempuan yang dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Termasuk di antara rahmat 

Allah yang sempurna, Allah menjadikan perempuan sebagai pasangan (istri), dan 

menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena 

adakalanya seorang lelaki tetap memegang perempuan karena cinta kepadanya 
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atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya 

kerena si perempuan memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan 

nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya. (Alu Syaikh, 

2018, 6: 362-363). 

Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga 

seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak- 

anak sekolah dan lain-lain. peran tersebut tidak pernah lepas dari aktivitas mereka 

sehari-hari karena menjadi keharusan di samping ada lagi yang membantu rumah, 

di sisi lain, terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan 

dalam rumah tangga mengingat para suami telah sibuk mencari nafkah. 

b. Peran sebagai ibu 

Diantara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, 

membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga yang tentram damai penuh 

cinta dan kasih sayang (Aminah, 2010:57). Peran ibu sangat besar dalam 

mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu 

yaitu: 

1) Memberi asi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun 

2) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya 

3) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi 

pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spritualnya. 

4) Menjadi stimultan bagi perkembangan anak seperti stimultan verbal dalam 

bentuk hubungan komunikasi. 
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Peran ibu dalam mendidik anaknya dibedakan menjadi tiga, pertama ibu 

sebagai pemenuhan kebutuhan anak, kedua sebagai suri teladan bagi anak, ketiga 

sebagai pemberi motivasi. 

Keterlibatan perempuan dalam membangun keluarga sejahtera sangat 

dibutuhkan, walaupun tanggung jawab memenuhi kebutuhan dibebankan kepada 

laki-laki atau suami, akan tetapi perempuan juga dibebani dengan tanggung jawab 

tersebut menjaga kebersihan rumah membantu suami dalam mengatur keuangan, 

merawat anak dan lain sebagainya. 

Peran perempuan dalam keluarga di atas sangatlah jelas bahwa dalam 

menjalangkan perannya, perempuan harus mampu menempatkan dirinya, baik 

sebagai istri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya. 

2. Peran ganda perempuan 

Peran Ganda Perempuan dengan kemajuan zaman banyak sekali 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan perempuan. Pada saat yang bersamaan 

perempuan yang menjadi istri dituntut untuk mengimbangi kemajuan dan 

kedudukan suami.Ini berarti tuntutan suami terhadap istri yang bisa mengatur 

rumah tangga, mengasuh, merawat anak sekaligus bisa mendampingi suami 

sebagai mitranya. Peran ganda tersebut menimbulkan permasalahan bagi 

perempuan, yaitu bagaimana bisa mnjaga keseimbangan dan memecahkan 

permasalahan yang timbul di rumah tangga serta permasalahan yang timbul pada 

pekerjaannya sebagai perempuan bekerja. 

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua kata atau 

lebih yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu yang 
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bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu 

rumah tangga dan peran publik yang umumnya di dalam pasar dan tenaga kerja 

(Iklima, 2014:77). Kaum yang bekerja di luar rumah di bebani oleh tugas ganda, 

yaitu melaksanakan tugas rumah tangga, setelah mereka pulang dari pekerjaan 

mereka. Tugas perempuan bekerja merupakan pekerjaan yang berat, sehingga 

perempuan di tuntut pula untuk mengatur waktu untuk pekerjaan di luar rumah 

dan dalam rumah tangga serta juga di tuntut agar respon terhadap masyarakat 

lingkungan sekitarnya. Peran ganda tersebut sebagi berikut : 

a. Sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami, sebagai ibu 

dari anak serta sebagai ibu rumah tangga, dimana kebutuhan 

keterlaksanaan keluarga ditanganya. 

b. Peran sebagai pencari nafkah yang dilakukan untuk membantu suami 

menambah penghasilan keluarga yang akan merubah atau meningkatkan 

status ekonominya dalam masyarakat. 

Terdapat tiga peran utama perempuan dalam rumah tangga menurut 

Hubeis dalam Tantoro dan Susan (2015) yaitu: 

a. Peran Reproduktif (Domestik), yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang 

untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan Sumber Daya 

Insan (SDI) dan tugas kerumah tanggaan seperti menyiapkan makanan, 

mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan 

dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. 
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b. Peran Produktif, yaitu menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang 

dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjual belikan (petani, nelayan, 

konsultasi, jasa, pengusaha dan wirausaha). 

c. Peran Sosial (masyarakat) yaitu, terkait dengan kegiatan jasa dan 

partisipasi politik.Kegiatan jasa masyarakat banyak bersifat relawan dan 

biasanya dilakukan oleh perempuan. Misalnya, membantu pelaksanaan 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (posyandu, karang balita), 

pelaksanaan tugas pokok PKK, menyiapkan makanan untuk acara 

kemasyarakatan, rapat – rapat dan lain – lain. Laki-laki kurang banyak 

terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan relawan seperti ini. 

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender 

dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa 

dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, 

lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusi anak, menyediakan 

hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali 

ke rumah. 

Para istri yang bekerja delapan jam sehari untuk mencari nafkah, secara 

rata-rata meluangkan tiap minggu 7,1/2 jam lebih lama untuk mengasuh anak dan 

pekerjaan rumah tangga daripada suami jika tidak memperhitungkan pengasuhan 

anak, jumlahnya mendekati 11 jam perminggu 

Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-kebertan seperti 

ini mudah diatasi. Tugas-tugas perempuan (ibu) diserahkan kepada pembantu 

rumha tangga (PRT). Namun, bagi mereka yang hidup di bawa garis kemiskinan, 
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alih-alih mengupah pembantu rumah tangga. Untuk makan atau memenuhi 

kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup. Hal inilah yang sangat signifikan 

dibahas, karena demikianlah kondisi perempuan di Indonesia pada khususnya dan 

dinegara yang berkembang pada umummnya. 

3. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik 

Peran adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugaa 

domestik sekaligus peran publik. Dwiperan memposisikan perempuan dalam 

kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi 

sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya 

keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik 

terbuka atau terpendam. Dalam bahasa Wahbah az-Zuhaili, selain ia harus 

menggongcan ayunan dengan tangan kananya, ia juga harus berjuang mengais 

nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya. Selain menjalankan profesi diluar 

rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada 

masyarakat yang kondisi ekonominya berada dibawa garis kemiskinan.  

Keterlibatan perempuan di sektor publik disini biasanya karena tuntutan 

hidup ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan 

pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifanya di 

sektor publik biasanya karena pertimbangan karir. 

Perempuan sebagai kelompok penduduk yang jumlahnya mayoritas 

ditantang untuk ambil bagian menghadapi perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. Dampak lain dari globalisasi adalah keterbukaan dan peningkatan 

peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berperan lebih luas. Hal ini 
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dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi yang memberi perluasan pada 

kesempatan kerja, dan pengembangan potensi peran karena peningkatan dan 

kemajuan pendidikan perempuan. Perkembangan peningkatan kemampuan 

perempuan ini sudah barang tentu akan menimbulkan pergeseran nilai dan pola 

kehidupan keluarga. 

Di sektor publik, banyak hal yang bisa di lakukan perempuan pada era 

global ini. Dengan terbukanya peluang dan kesempatan global maka terbuka pula 

peluang bagi partisipasi perempuandalam bidang kegiatan yang di anggap kurang 

lazim dilaksanakan oleh perempuan pada saat sebelumnya. 

 

G. Perempuan Karir 

1. Definisi Perempuan Karir 

Pada hakekatnya sinonim kata perempuan dan perempuan itu sama saja 

namun dalam perkataan (perempuan) lebih halus, akan tetapi dalam skripsi ini 

untuk selanjutnya penulis gunakan kata “perempuan” dimaksudkan karena 

perempuan adalah istilah yang lebih populer dan lebih banyak disebutkan dalam 

percakapan sehari- hari. Pengertian perempuan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia perempuan adalah perempuan dewasa atau kaum puteri. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”perempuan” berarti perempuan 

dewasa. Sedangkan “karir” berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan 

profesi. karier adalah pekerjaan yang memberikan harapn untuk maju. Oleh 

karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian 
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yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang 

tidak dapat di pisahkan dengan panggilan hidup. 

Menurut Hafiz Anshary A.Z. dalam Ansary dan Yanggo (2002) 

perempuan karir merupakan perempuan yang menekuni profesi atau pekerjaannya 

dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. 

Perempuan karir ialah perempuan yang sibuk kerja dan waktu yang dimilikinya di 

luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah. 

Lebih lanjut Anshary menjelaskan ciri-ciri perempuan karir sebagai 

berikut: pertama, perempuan yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai suatu kemajuan; kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu 

merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, 

baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, 

sosial, budaya pendidkan, maupun bidang-bidang lainnya; dan ketiga, bidang 

pekerjaan yang ditekuni oleh perempuan karir adalah bidang pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, 

pekerjaan, dan jabatan. 

Maka dapat disimpulkan, perempuan karir ialah perempuan yang berkutat 

dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai 

usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan. 

2. Perempuan Karir dan Keluarga 

Sejak zaman dahulu hingga kini, persoalan yang dihadapi oleh kaum 

perempuan yang bekerja di luar rumah sepertinya tidak jauh berbeda. Berbagai 

hambatan dan kesulitan yang mereka alami dari masa ke masa berasal dari 
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sumber- sumber yang sama. Berakar dari hambatan dan kesulitan tersebut, banyak 

dari perempuan yang tetap bertekad untuk bekerja di ranah publik. Tekad 

perempuan tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

perempuan untuk bekerja di ranah produktif atau untuk mengembangkan 

kariernya dapat bersifat internal dan eksternal. Pengertian faktor internal adalah 

dorongan yang timbul dalam diri pribadi perempuan sendiri. Motivasi merupakan 

salah satu faktor internal yang mempengaruhi perempuan bekerja di ranah publik. 

Kedudukan sebagai perempuan karir di siang hari dan beralih menjadi 

seorang istri dan ibu di malam hari, sangat mungkin bisa dijalankan. Ikatan-ikatan 

adat dan budaya seringkali menjadi faktor pemicu dalam melakukan peran ini, 

karena itulah keputusan menjadi perempuan karir atau ibu rumah tangga sering 

dipengaruhi oleh kebudayaan yang menjadi adat. Pikiran bahwa perempuan 

sebaiknya hanya diam di rumah, mengurus anak-anak dan suami, meletakkan 

karier di nomor kesekian, bukan menjadi perempuan karir, dan menyerahkan 

tanggung jawab keuangan hanya kepada suami, sebenarnya belum tentu juga 

benar. 

Persoalan pilihan diatas merupakan dilema dalam karir. Dilema hubungan 

tentang karir dan keluarga merupakan persoalan sekaligus pilihan hidup yang 

harus dihadapi oleh seorang perempuan karir. Jika keluarga dihubungkan dengan 

persoalan masa depan, pewarisan keturunan, dan tumpuan harapan, maka keluarga 

merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang termasuk ibu sebagai 

perempuan karier, sedangkan karir merupakan nafas kehidupan ekonomi keluarga. 

Karena itu, karir merupakan jalan dan pilihan kerja seorang ibu agar dapat mejadi 
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penopang kehidupan keluarga yang dalam beberapa kasus tertentu seringkali 

menjadi sumber utama ekonomi keluarga. 

Peran ganda perempuan karir memiliki konsikuensi yang sangat signifikan 

bagi keluarga. Pembagian peran perempuan karir seringkali menimbulkan 

ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang 

tindih. Perempuan karir umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan 

peranannya di dalam rumah tangga dan perannya di dalam perempuan karier. 

Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan 

konflik keluarga dan pekerjaan. 

Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda perempuan karier yang dapat 

terjadi antara lain pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga dan interaksi di 

dalam rumah tangga. 

 

H. Perempuan Karir dalam Perspektif Islam 

Sejarah Islam telah menghadirkan figur-figur ideal yang mencerahkan dan 

dapat membentuk kepribadian muslimah yang mandiri baik dalam sektor bisnis 

maupun keuangan,mereka mampu memainkan perannya bersama lelaki dalam 

membangun peradaban Islam yang telah memancarkan sinar keadilan, kebenaran 

dan kebaikan ke segala-galanya. Namun, seiring berjalannya waktu, peran 

perempuan beranjak surut dan pudar, tradisi dan norma-norma negatif 

mengalahkan kebenaran ajaran agama. Adapun dari arah yang berlawanan, 

muncul sekelompok manusia yang meyeruhkan kepada kaum hawa untuk keluar 

dari ajaran-ajaran agama yang benar dengan mengatasnamakan kebebasan semu 
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dan norma picik yang tidak satupun orang bijak maupun berfikir sehat dapat 

menerimanya. 

Sesungguhnya peran pemberdayaan yang di tuntut dari seorang muslimah 

karier dalam konteks kekinian mengharuskan kita untuk merenungkan peran wajib 

yang harus mereka mainkan, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Hal 

tersebut dapat di lakukan melalui perumusan peran muslimah karier dalam 

menjaga rumah tangga dan peran masa depannya dalam berpartisipasi 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang komperehensif. Hal tersebut dapat 

kita lakukan melalui usaha ekonomi dan bisnis dalam konteks realita kehidupan 

dimana kaum muslim telah menjadi beban masyarakat global dengan 

keterbelakangan dan nihilnya kemampuan dalam mengolah sumber daya, di 

tambah lagi dengan adanya ketergantungan yang tinggi kepada orang lain dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga 

keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk 

berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama 

dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah 

tangga. 

Al-Quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja 

berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam QS. Al-

Jumu’ah/62:10 yang berbunyi :  
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َوَابْتَََ رُوْاَف ىَالَْرَْض  لٰوةَُفَانْتَشَ  َالصَّ يَت  نَْغوَُْفَا ذاََقضُ  َاٰللّ َفََاَم  اََوَاذْكُرُواَاٰللََّكََضْل  ث يْر 

 (١٠ََ)ََلَّعَلَّكُمَْتفُْل حُوْنََ

Terjemahannya : 

“Jika kamu selesai shalat, segeralah bertebaran di muka bumi untuk 
mencari anugerah Allah dan sering-seringlah mengingat Allah supaya 
kamu beruntung,” (Kementerian Agama RI, 2018:879). 

Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir 

“Barangsiapa yang melakukan jual beli pada hari Jumat sesudah menunaikan 

shalat Jumat maka, Allah  SWT akan memberkahi jual belinya sebanyak tujuh 

puluh kali” yakni disaaat melakukan transaksi jual beli dan saa menerima dan 

memberi banyak-banyaklah kamu mengingat Allah dan tidak disibukkan oleh 

urusan dunia hingga melupajan hal bermanfaat. (Alu Syaikh, 2018, 8: 178-179). 

Tuhan sama sekali tidak membedakan antara keduanya. Tuhan juga 

menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat 

eksploitatif terhadap orang lain. Al-Quran juga mendesak kaum muslim untuk 

tidak menahan hak orang lain dan nabi juga pernah menyatakan seorang buruh 

(laki-laki atau perempuan) berhak memperoleh makanan dan pakaian yang baik 

dengan ukuran yang moderat dan tidak dibebani dengan pekerjaan diluar 

kemampuannya. 

I. Hubungan Antara Variabel Independen dan Dependen 

1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Fertilitas Perempuan Karir 

Menurut Boserup Ester dalam Gunawan (2005) pendapatan rumah tangga 

adalah jumlah pendapatan keseluruhan/riil dari seluruh anggota rumah tangga 
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yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan 

dalam rumah tangga. 

Sumber utama pendapatan bagi pekerja perempuan adalah upah dan 

tunjangan-tunjangan kesejahteraan lain yang diperoleh oleh pekerja. Pekerja 

perempuan biasanya cenderung mencari pekerjaan ketika pendapatan suami tidak 

dapat diandalkan sehingga mereka khawatir kehidupan ekonomi keluarga akan 

terganggu. Maka dari itu, mereka mencari pekerjaan yang dapat menunjang 

kebutuhan keluarga. 

Hubungan pendapatan keluarga dengan fertilitas perempuan yaitu, 

perempuan yang berada pada keluarga yang pendapatannya rendah cenderung 

menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan hanya sebagai alat menjarangkan 

kelahiran dan bukan untuk membatasi kelahiran karena menurut mereka anak 

merupakan harapan bagi hidup mereka kelak di hari tua. Sedangkan perempuan 

yang berada pada keluarga yang pendapatannya lebih tinggi cenderung 

menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan untuk membatasi kelahiran supaya 

pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain seperti 

meningkatkan investasi pada anak mereka, seperti membekali anak-anak mereka 

dengan kursus keterampilan, ikut asuransi kesehatan ataupun asuransi pendidikan. 

2. Pengaruh Usia Nikah Terhadap Tingkat Fertilitas Perempuan Karir 

Menurut Davis dalam Notoatmojo (2003) usia nikah adalah usia ketika 

seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (pernikahan pertama), 

perempuan yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang 

berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. 
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Semakin muda umur nikah akan membuka peluang untuk menghadapi 

jumlah kelahiran yang lebih banyak, sebagai akibat semakin panjangnya rentang 

usia reproduktif. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap angka kelahiran 

sehingga, mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kelahiran. 

Usia nikah tentu berpengaruh dalam tingkat fertilitas, dimana jika seorang 

perempuan usia nikahnya relatif muda tentu akan memiliki usia reproduktif yang 

lebih panjang. Namun disisi lain, juga berisiko terhadap persalinan dimana 

semakin muda usia nikah seorang perempuan semakin besar resiko yang dihadapi 

bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini terjadi karena belum matangnya rahim 

seorang perempuan usia muda untuk memproduksi anak dan belum siapnya 

mental dalam berumah tangga. 

3. Pengaruh Jam Kerja Terhadap Tingkat Fertilitas Perempuan Karir 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jam kerja adalah waktu yang 

dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang 

dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat 

menentukan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Oleh karena itu jam kerja biasa digunakan sebagai salah satu indikator 

untuk menilai produktivitas kerja. Semakin banyak jam kerja seseorang maka 

akan semakin besar produktivitasnya dan semakin banyak waktu yang digunakan 

untuk bekerja maka akan semakin kecil pula peluang untuk memperoleh anak. 

Jam kerja dapat berpengaruh terhadap fertilitas perempuan, dimana faktor 

ini seringkali menjadi alasan perempuan lebih memilih mempunyai anak lebih 

sedikit dikarenakan kesibukan saat jam kerja sehingga akaa lebih sulit jika 
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memiliki lebih banyak anak. Semakin tinggi jam kerja perempuan maka, perhatian 

yang diberikan terhadap anak bahkan urusan rumah tangga semakin kecil 

disbanding dengan perempuan yang memiliki jam kerja lebih sedikit. 

 

J. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis. Hipotesis sendiri pada 

dasarnya merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Maka hipotesis diajukan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Fertilitas 

Pendapatan adalah salah satu faktor utama dalam upaya peningkatan 

fertilitas. Hal ini sesuai Penelitian yang telah di lakukan sebelumnya oleh 

Wahyuningish (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan faktor 

yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan keluarga, hal ini tentu mendorong 

peningkatan fertilitas yang dimana semakin sejahteranya suatu keluarga maka 

akan semakin meningkat pula keinginan untuk menambah keturunan namun, 

sebaliknya jika pendapatan dianggap masih kurang maka keinginan untuk 

menambah keturunan berkurang karena dianggap masih belum dapat memenuhi 

kebutuhan. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Lestari (2016) bahwa 

pendapatan berpengaruh positif terhadap fertilitas, dalam masyarakat yang 

berpendapatan rendah anak-anak dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan 

sumber pendapatan yang penting bagi keluarga. Selain itu, anak dinilai sebagai 
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investasi hari tua atau sebagai komoditas ekonomi yang dapat disimpan di 

kemudian hari. Hal tersebut merupakan hubungan positif antara pendapatan 

dengan nilai anak, artinya pendapatan keluarga yang relatif mencukupi untuk 

kebutuhan hidup keluarganya maka dalam kehidupan keluarga, seorang suami 

atau istri akan merencanakan sebuah kelahiran. Hal ini merupakan sesuatu yang 

wajar jika ditinjau dari segi pendapatan keluaraga dimana telah dapat memenuhi 

kebutuhan hidupannya sehingga mereka tidak merasa khawatir untuk menambah 

jumlah anak. Kenaikan pendapatan akan menyebabkan harapan orangtua untuk 

berubah. Keadaan ekonomi suatu keluarga sangat tergantung pada pendapatan 

keluarga itu sendiri. Orangtua menginginkan anak dengan kualitas baik, hal ini 

berarti akan meningkatkan biaya pengeluaran lebih banyak dan perubahan pada 

pendapatan keluarga tersebut akan mempengaruhi fertilitas. 

H1 : Diduga pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten 

Pinrang. 

2. Pengaruh Usia Nikah Terhadap Fertilitas 

Usia nikah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

fertilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) menyatalan bahwa 

semakin tinggi usia nikah seorang perempuan, maka tingkat fertillitas akan 

menurun. Hal ini dikarenakan, umur pada usia nikah seorang perempuan 

berpengaruh pada kesehatan reproduksi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanum dan Andiny (2018) usia 

nikah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat fertilitas, dimana usia nikah 
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pertama dapat menjadi indikator saat dimulainya resiko kehamilan dan 

melahirkan. Perempuan yang menikah pada usia muda mempunyai resiko 

terhadap kehamilan yang lebih lama daripada perempuan yang umur nikah 

pertamanya lebih tua. Namun semakin muda usia nikah seorang perempuan 

semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini 

terjadi karena belum matangnya rahim seorang perempuan usia muda untuk 

memproduksi anak dan belum siapnya mental dalam berumah tangga. Untuk itu 

pendewasaan usia pernikahan merupakan salah satu upaya untuk memperkecil 

risiko yang terjadi terkait dengan kesehatan ibu maupun anaknya. Melahirkan 

pada masa remaja, disertai kondisinya, merupakan faktor dasar yang menentukan 

kualitas hidup dan peranan perempuan di masyarakat. Usia nikah yang rendah 

disamping dapat meningkatkan fertilitas juga beresiko terhadap persalinan. 

H2 : Diduga usia nikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten 

Pinrang. 

3. Pengaruh Jam Kerja Terhadap Fertilitas 

Jam kerja merupakan salah satu variabel yang dianggap memiliki 

pengaruh paling nyata dalam peningkatan maupun penurunan tingkat fertilitas. 

Menurut Wulandari (2004) jam kerja biasa digunakan sebagai salah satu indikator 

untuk menilai produktivitas kerja. Semakin banyak jam kerja seseorang maka 

akan semakin besar produktivitasnya dan semakin banyak waktu yang digunakan 

untuk bekerja maka akan semakin kecil pula peluang untuk memperoleh anak. 
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JAM KERJA 

TINGKAT 

FERTILITAS 
USIA NIKAH 

PENDAPATAN 

Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian Lestari (2016) yang 

dimana Koefisien regresi yang bernilai negatif, hal ini membuktikan bahwa 

perempuan bekerja lebih rendah fertilitasnya dibandingkan dengan ibu rumah 

tangga yang tidak bekerja. Perempuan bekerja membantu suami dalam 

memperoleh nafkah untuk tambahan biaya hidup dalam sehari-hari, ibu rumah 

tangga dalam keluarga yang memerankan sebagai tenaga kerja yang tidak 

langsung mengatur keadaan rumah dan perekonomian keluarga. Hal ini tentu 

menyebabkan semakin kecil peluang perempuan bekerja untuk memperoleh anak. 

H3: Diduga jam kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten 

Pinrang. 

K. Kerangka Konseptual 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk 

numerik/angka. Penelitian kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang 

berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat. Tujuan peneliti- 

an kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, 

teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh 

peneliti (Suryani dan Hendryadi, 2014:109). 

2. Lokasi Penelitian 

Suatu hal yang sangat penting bagi peneliti adalah menentukan lokasi 

peneltian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. Kecamatan Watang Sawitto dipilih karena, merupakan 

kecamatan dengan tingkat penduduk tertinggi serta dengan partisipan tenaga kerja 

tertinggi di Kabupaten Pinrang. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang juga sering 

dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan. 

Metode ini merupakan metode ilmiah karena bersifat obyektif, terukur, rasional, 

dan sistematis (Sugiyono, 2014: 7). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Usman (2006:181) Populasi dalam penelitian harus dituliskan 

secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta 

wilayah penelitian yang dicakup. Populasi yang diambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu semua perempuan yang bekerja yang berada di Kabupaten 

Pinrang Kecamatan Watang Sawitto. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Pinrang sebanyak 174 jumlah perempuan bekerja. 

2. Sampel 

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Dengan 

melihat waktu, tenaga, dan luas wilayah penelitian sehingga penulis dalam 

menetukan jumlah sampel dengan meggunakan metode sensus. Menurut 

Sugiyono (2002) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sample bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah 

sensus. 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Maka dalam 
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penelitian ini terdapat sebanyak 174 sampel tenaga kerja perempuan di 

Kecamatan Watang Sawitto. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang diperlukan baik data kualitatif maupun kuantitatif 

yang relevan, terarah dan bertujuan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer dilakukan dengan metode yaitu sebagai berikut: 

1. Angket terbuka 

Kuesioner atau angket terbuka merupakan sejumlah per-tanyaan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga responden dapat mem-berikan respon 

(jawaban) sesuai dengan kehendak, keadaannya, maupun pendapatnya 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat secara 

langsung kondisi lingkungan objek penelitian sehingga peneliti mendapat 

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. 

3. Metode dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitan-nya dengan penelitian dengan 

jalan melihat kembali laporan-laporan ter-tulis baik berupa angka maupun 

keterangan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas untuk mengumpulkan data 

agar peneliti lebih mempermudah peneliti dalam mengelola data dan hasilnya 

akan lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis. Dalam penelitian 

ini menggunakan data kuantitatif dengan tingkatkan ukuran atau skala nominal, 

ordinal, interval, dan rasio. Pengukuran dengan skala nominal merupakan tingkat 

mengkategorikan, memberi nama dan menghitung fakta-fakta dari obyek yang 

diteliti. Dimana angka yang diberikan pada obyek hanya mempunyai arti sebagai 

label saja dan tidak menunjukkan kegiatan yang tidak berarti (Febtriko, 

2017:128). Sedangkan skala ordinal atau ukuran merupakan skala yang dengan 

tingkat ukuran kedua, yang berjenjang sesuatu yang menjadi ‘lebih’ atau ‘kurang’ 

dari yang lainnya. Ukuran ini digunakan untuk mengurutkan objek dari yang 

terendah hingga tertinggi dan sebaliknya yang berarti peneliti sudah melakukan 

pengukuran terhadap variable yang diteliti (Febtriko, 2017:129). Skala interval 

adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan 

mempunyai bobot yang sama. Atau suatu skala yang mempunyai rentangan 

konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tetapi tidak mempunyai angka 0 

mutlak (Misbach, 2013:6). Skala ratio adalah skala pengukuran yang mempunyai 

nilai nol mutlak dan mempunyai rentangan/jarak yang konstan. Jadi ukuran ratio 

adalah suatu bentuk interval yang jaraknya (intervalnya) tidak dinyatakan dalam 

perbedaan dengan angka rata-rata suatu kelompok tetapi dengan titik nol 

(Misbach, 2013:6). 
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Tabel 3.1 Instrument Penelitian 
 

Variabel Definisi Operasional Skala 

 

 

 

 
Pendapatan (X1) 

 

 

Pendapatan merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan pokok dan 

sampingan dan diukur dalam satuan 

rupiah (Rp) perbulan. 

 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 
Usia Nikah (X2) 

 

 

Usia nikah adalah usia pertama kali 

nikah diukur dalam tahun. 

 

 

 
Nominal 

 

 
 

Jam Kerja (X3) 

 

 
Jam kerja merupakan waktu yang 

dicurahkan untuk bekerja yang diukur 

dalam jam perbulan. 

 

 
 

Interval 

 

 

 
 

Fertilitas (Y) 

 

 

Fertilitas merupakan jumlah anak yang 

dilahirkan dari tenaga kerja perempuan 

diukur dengan jumlah yang lahir hidup 
pada masa reproduksi (jiwa). 

 

 

 
 

Rasio 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural 

- Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software Partial Least Square 

(PLS). SEM dapat lakukan pengujian secara bersama-sama, yaitu model struktural 

yang mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen konstruk, 

serta model measurement yang mengukur hubungan nilai loading antara variabel 
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indikator dengan konstruk juga biasa disebut dengan variabel laten. Dengan 

menggabungkan pengujian model struktural dan pengukuran tersebut 

memungkinkan peneliti untuk menguji kesalahan pengukuran yaitu measurement 

error sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SEM dan melakukan analisis faktor 

bersamaan dengan pengujian hipotesis. Partial Least Square merupakan metode 

analisis yang powerfull, dalam metode ini tidak didasarkan banyaknya asumsi. 

Pendekatan Partial Least Square (PLS) adalah distribution free tidak 

mengasumsikan data tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval 

dan rasio (Ghozali, 2008). Partial Least Square (PLS) menggunakan metode 

bootstraping atau penggandaan secara acak, asumsi normalitas tidak akan menjadi 

masalah bagi Partial Least Square (PLS). Selain itu Partial Least Square (PLS) 

tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, penelitian dengan sampel yang kecil tetap dapat menggunakan Partial 

Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) digolongkan jenis non-parametrik 

sehingga dalam permodelan PLS tidak diperlukan data dengan distribusi normal. 

Tujuan dari penggunaan Partial Least Square (PLS) yaitu untuk melakukan 

prediksi hubungan antar konstruk. Dalam metode (PLS) Partial Least Square, 

teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisa Outer Model 

Analisa ini digunakan untuk mendapatkan kepastian bahwa measurement 

yang digunakan layak untuk dijadian sebagai pengukuran (valid dan reliabel). 

Pada Analisa outer model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. Analisa ini dapat dilihat dari indikatot-indikator berikut: 
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a. Convergent Validity, merupakan indikator yang penilaiannya menurut 

korelasi antara item score/component score dengan construct score, yang 

bisa dilihat pada standardized loading factor dimana menggambarkan 

besarnya korelasi antar tiap item pengukuran (indikator) dengan 

konstraknya. Apabila ukuran refleksif individual berkorelasi > 0.7 dengan 

konstruk yang diukur, maka ukuran tersebut tergolong tinggi. Sedangkan, 

pendapat Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, untuk nilai antara 0,5 – 

0,6 untuk outer loading telah dianggap cukup. 

b. Discriminant Validity, adalah model pengukuran yang refleksif 

indikatornya dinilai menurut crossloading ipengukuran dengan konstruk. 

Apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar 

dibandingkan dengan ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut 

menunjukkaan ukuran blok tersebut lebih baik daripada blok yang lainnya. 

Namun,untuk penilaian discriminant validity menurut metode lain 

dilakukan dengan membandingkan nilai squareroot of average variance 

extracted (AVE). 

c. Composite Reliabiliy, yaitu indikator digunakan untuk mengukur sebuah 

konstruk yang bisa dilihat dalam view latent variable cofficients. Terdapat 

dua alat ukur yang digunakan untuk valuasi composite reliability . Yang 

pertama adalah, internal consistency dan yang kedua adalah cronbach’s 

alpha. Pada pengukuran ini, jika nilai yang dicapai > 0,70, berarti 

reliabilitas konstruk tersebut tergolong tinggi. 
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d. Cronbach’s alpha, adalah uji reliabilitas yang dilakukan agar memperkuat 

hasil dari composite reliability. Jika variabel memiliki nilai cronbach’s 

alpha > 0,7 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

Uji yang dilakukan diatas tersebut merupakan uji pada outer model untuk 

indikator reflektif. Adapun untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang 

berbeda pula (Hussein, 2015). 

Selain uji reabilitas, dilakukan juga uji multikolinearitas dimana ji ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator, apakah indikator formatif 

mengalami multicollinearity dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5-10 

dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi multicollinearity. 

2. Analisa Inner Model 

Analisa Inner model (inner relation, structural model dan substantive 

theory) model ini menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan 

substantive theory. Analisa ini dapat dievaluasi dengan menggunakan R-square 

untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

pengevaluasian inner model dengan (PLS) Partial Least Square dimulai dengan 

cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian pada 

penginter pretasiannya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai 

pada R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang 

substantif. Selain melihat nilai R-square, pada model (PLS) Partial Least Square 

juga dievaluasi dengan melihat nilai Q- square prediktif relevansi untuk model 
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konstruktif. Q- square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 menunjukkan 

bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-

square kurang dari 0 , maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, bisa dilihat dari nilai statistik dan nilai 

probabilitas. Pengujian hipotesis dengan nilai statistik, untuk alpha 10% nilai 

statistik yang digunakan yaitu 1,65. maka kriteria penerimaan/penolakan hipotesis 

ialah apabila t-statistik > 1,65 berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas maka Ha diterima apabila 

nilai p < 0,1. Untuk alpha 5% nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96. maka 

kriteria penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik > 1,96 berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas 

maka Ha diterima apabila nilai p < 0,05. 

Analisis Statistik deskriptif menurut (Ghozali,2016: 19) digunakan untuk 

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, median, maksimum, 

minimum, standar deviasi, dan varian. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia Responden 

Gambar 4.1 Usia Responden 

Sumber: Olahan Responden (2021) 

Usia responden pada penelitian ini terdiri atas empat kelompok. Kelompok 

usia pertama yaitu berusia <20 Tahun memiliki persentase sebanyak 1% dari total 

jumlah responden sebanyak 174 responden. Kelompok usia kedua yaitu berusia 

20 hingga 30 tahun memiliki persentase sebanyak 21% dari total jumlah 

responden sebanyak 174 responden. Kelompok usia ketiga yaitu berusia 30 

hingga 40 tahun memiliki persentase sebanyak 18% dari total jumlah responden 
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TINGKAT PENDIDIKAN 

SD - SMP SMA/Sederajat Sarjana

 Master 

9%
 7

32
% 

52
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sebanyak 174 responden. Kelompok usia keempat yaitu berusia >40 tahun 

memiliki persentase sebanyak 60% dari total jumlah responden sebanyak 174 

responden. 

b. Tingkat Pendidikan Responden 

Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan 

Sumber: Olahan Penulis (2021) 

Tingkat pendidikan pada penelitian ini terdiri atas empat kelompok. 

Kelompok tingkat pendidikan pertama yaitu SD hingga SMP memiliki persentase 

sebanyak 7% dari total jumlah responden sebanyak 174 responden. Kelompok 

tingkat pendidikan kedua yaitu SMA/Sederajat memiliki persentase sebanyak 

32% dari total jumlah responden sebanyak 174 responden. Kelompok tingkat 

pendidikan ketiga yaitu sarjana memiliki persentase sebanyak 52% dari total 

jumlah responden sebanyak 174 responden. Kelompok tingkat pendidikan 

keempat yaitu master memiliki persentase sebanyak 9% dari total jumlah 

responden sebanyak 174 responden. 
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c. Pendapatan Bulanan Responden 

Gambar 4.3 Pendapatan Bulanan 

Sumber: Olahan Penulis (2021) 

Pendapatan bulanan pada penelitian ini terdiri atas lima kelompok. 

Kelompok pendapatan bulanan pertama yaitu Rp0 – Rp500.000 memiliki 

persentase sebanyak 1% dari total jumlah responden sebanyak 174 responden. 

Kelompok pendapatan bulanan kedua yaitu Rp500.000-Rp2.500.000 memiliki 

persentase sebanyak 8%. Kelompok pendapatan bulanan ketiga yaitu 

Rp2.500.000- Rp5.000.000 memiliki persentase sebanyak 32% dari total jumlah 

responden sebanyak 174 responden. Kelompok pendapatan bulanan keempat yaitu 

Rp5.000.000-Rp10.000.000 memiliki persentase sebanyak 44% dari total jumlah 

responden sebanyak 174 responden. Kelompok pendapatan bulanan kelima 

>Rp10.000.000 memiliki persentase sebanyak 15% dari total jumlah responden 

sebanyak 174 responden. 
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B. Hasil Analisis Data 

 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

SEM (Structural Equation Modeling) yaitu berbasis PLS (Partial Least Square) 

dilakukan dengan 2 (dua) tahap penilaian untuk menilai FIT Model dari 

sebuah penelitian (Ghozali, 2014). Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian Kualitas Data Melalui Penilaian Outer Model (Measurement 

Model) 

a. Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Tahap pertama dalam melakukan evaluasi terhadap outer model dapat 

dimulai dengan melihat hasil dari uji validitas konvergen (Convergent 

Validity) melalui loading faktornya. Ukuran refleksif individual dengan 

konstruk yang diukur dapat dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70. 

Melakukan penelitian pada tahap awal, pengembangan dari skala pengukuran 

nilai loading 0,5 sampai 0,6 merupakan nilai yang sudah cukup memadai, 

sehingga dalam penelitian ini, akan digunakan batas loading factor sebesar 

0,50. (Vinzi et al., 2010). 

Proses awal analisis data penelitian ini akan mengeliminasi indikator 

yang mempunyai nilai loading faktor di bawah 0,50. Kemudian selanjutnya 

peneliti akan mengeksekusi kembali model tersebut. Hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SmartPLS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Outer Loading (Measurement Loading) 
 

Indikator Pendapatan 
Usia 

Nikah 
Jam Kerja 

Tingkat 

Fertilitas 

Harapan Pendapatan Ideal 1,000 
   

Kepuasan Pada Pekerjaan 
  

1,000 
 

Jumlah Anak 
   

0,955 

Ekspektasi Jumlah Anak 
   

0,826 

Usia Saat Menikah 
 

-0,396 
  

Usia Pernikahan 
 

0,964 
  

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketaui bahwa terdapat satu variabel yang 

memiliki nilai loading faktor dibawah 0,50 dan variabel lain melebihi 0,50. Nilai 

loading faktor di bawah 0,50 yaitu variabel “usia saat menikah” (-0,396) maka, 

tidak memenuhi syarat nilai signifikansi 5% serta indikatornya tidak memiliki nilai 

loading faktor di atas 0,50 sehingga indikator untuk variabel “usia saat menikah” 

akan dieliminasi dari model. 

Validitas konvergen (Convergent Validity) juga dinilai melalui AVE 

(Average variance extracted). Jika suatu model mempunyai nilai AVE di atas 0,5 

maka model tersebut dikategorikan mempunyai validitas konvergen (Convergent 

Validity) yang tinggi. Setelah eliminasi dari loading faktor yang dibawah 0,5 maka 

sudah mempunyai nilai AVE di atas 0,5. 
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Tabel 4.2 Average Variance Extracted 
 

 
Variabel 

Cronbach's 

Alpha 

 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Pendapatan 1.000 1.000 1.000 1.000 

Usia Nikah -0,32 0,482 0,261 0,543 

Jam Kerja 1.000 1.000 1.000 1.000 

Tingkat Fertilitas 0,768 1.001 0,887 0,798 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui nilai Croncbach’s Alpha, rhoA 

dan Composite Reability pada variabel pendapatan, jam kerja dan tingkat 

fertilitas memiliki nilai >0,07. Artinya variabel pendapatan, jam kerja dan 

tingkat fertilitas dapat dinyatakan reliabel sedangkan, pada variabel usia nikah 

memiliki nilai Croncbach’s Alpha, rhoA dan Composite Reability <0,70 

namun memiliki nilai AVE >0,50. 

Setiap variabel dalam model tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

AVE memiliki nilai diatas 0,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 

penelitian ini telah memenuhi syarat kedua validitas konvergen (Convergent 

Validity). Gabungan dari penilaian dari outer loading dan uji AVE (Average 

variance extracted) mengindikasikan penelitian ini valid konvergen dan 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji validitas 

diskriman (Discriminant Validity). 

b. Uji Validitas Diskriman (Discriminant Validity) 

Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) merupakan tahap 
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yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel atau indikator 

dalam penelitian yang kita lakukan memiliki nilai yang unik dan hanya terkait 

dengan variabel atau indikatornya sendiri dan tidak berasal dari variabel atau 

indikator- indikator di luar yang diharapkan atau direpresentasikan. Untuk 

melihat apakah model penelitian memiliki Validitas Diskriminan 

(Discriminant Validity) yang baik, terdapat 2 (dua) tahap yang harus 

dilakukan yaitu hasil Cross Loading dan hasil Fornell Larcker Criterian. 

Tabel 4.3 Cross Loading 
 

Indikator Pendapatan 
Usia 

Nikah 
Jam Kerja 

Tingkat 

Fertilitas 

Harapan Pendapatan Ideal 1,000 -0,294 0,283 -0,053 

Kepuasan Pada Pekerjaan 0,283 -0,079 1,000 -0,101 

Jumlah Anak -0,083 0,711 -0,085 0,955 

Ekspektasi Jumlah Anak 0,018 0,348 -0,106 0,826 

Usia Saat Menikah 0,213 -0,396 0,242 -0,185 

Usia Pernikahan -0,256 0,964 -0,015 0,641 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa, nilai cross loading dari masing-

masing item terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai loading dengan 

konstruk lainnya. Maka dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada masalah pada discriminant validity. Semua indikator memiliki koefisien 

korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan 

dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk di kolom lainnya. 
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Tabel 4.4 Fornell Larcker 
 

Variabel Pendapatan 
Usia 

Nikah 
Jam Kerja 

Tingkat 

Fertilitas 

Pendapatan 1.000 -0,294 0,283 
 

Usia Nikah 
 

0,737 
  

Jam Kerja 
 

-0,079 1.000 
 

Tingkat Fertilitas -0,053 0,644 -0,101 0,893 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa akar kuadrat AVE 

variabel pendapatan adalah 1,000 dimana lebih besar daripada nilai korelasi 

pendapatan dengan usia nikah yaitu -0,294, lebih besar daripada nilai korelasi 

pendapatan dengan jam kerja yaitu 0,283, demikian juga lebih besar dari nilai 

korelasi pendapatan dengan tingkat fertilitas -0,053 yang mengindikasi bahwa 

persyaratan validitas diskriminan sudah terpenuhi. Akar kuadrat AVE variabel 

usia nikah adalah 0,737 dimana lebih besar daripada nilai korelasi usia nikah 

dengan tingkat fertilitas 0,644, yang mengindikasi bahwa persyaratan 

validitas diskriminan sudah terpenuhi. Kemudian, akar kuadrat AVE variabel 

jam kerja adalah 1,000 dimana lebih besar daripada nilai korelasi jam kerja 

dengan usia nikah yaitu -0,079, juga lebih besar dari nilai korelasi jam kerja 

dengan tingkat fertilitas sebesar -0,101, yang mengindikasi bahwa persyaratan 

validitas diskriminan sudah terpenuhi. 

c. Composite Reability\ 

Untuk dapat diterima secara spesifik pada penelitian eksploratori, nilai 

composite realibility yaitu berkisar antara 0,60 hingga 0,70 (Hair,2014). Suatu 
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konstruk dapat dikatakan memiliki realibilitas yang tinggi jika nilainya 0,70. 

Berikut tabel composite realibility dalam penelitian ini: 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapaat diketahui bahwa variabel usia 

nikah memiliki nilai composite reability dibawah 0,70. Hal ini berarti semua 

variabel dalam model penelitian ini memiliki internal consistency reliability 

selain variabel usia nikah yang memiliki nilai dibawah 0,70. 

d. Cronbach’s alpha 

Uji ini dilakukan untuk agar dapat memperkuat hasil dari composite 

reability. Jika variabel memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,7 maka variabel 

tersebut dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel usia nikah 

memiliki nilai cronbach’s alpha dibawah 0,70 yaitu -0,32. Hal ini berarti, 

variabel pendapatan, jam kerja dan tingkat fertilitas dinyatakan reliabel. 

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui hubungan antar 

indikator, apakah indikator formatif mengalami multicollinearity dengan 

mengetahui nilai VIF. 

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai VIF pada penelitian 

Indikator VIF 

Harapan Pendapatan Ideal 1.000 
Kepuasan pada Pekerjaan 1.000 
Jumlah Anak 1.634 
Ekspektasi Jumlah Anak 1.634 
Usia Saat Menikah 1.019 
Usia Pernikahan 1.019 
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ini bersih dan tidak ada gejala multikolinearitas. 

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian Model Struktural atau Inner Model dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dan model 

penelitian. Model ini dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen Uji T dan signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. 

Dalam proses penilaian model penelitian dengan metode PLS. Dimulai 

dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Berikut tabel 

yang merupakan hasil estimasi R-square dengan menggunakan SmartPLS. 

Tabel 4.6 Nilai R-square 
 

Variabel R Square R Square Adjusted 

Tingkat Fertilitas 0,444 0,434 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

 

Pada tabel diatas, dapat dilihat nilai R-square untuk variabel tingkat 

fertilitas diperoleh nilai sebesar 0,444. Hasil ini menunjukkan bahwa 45% 

variabel tingkat fertilitas dipengaruhi oleh variabel pendapatan dan usia nikah, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

Gambar 4. 4 Model Struktural 
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3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner 

Model (model struktural) yang meliputi output r-square, koefisien parameter 

dan t- statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau 

ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstrak, t-

statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nilai tersebut 

dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada 

penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 

(5%) dan koefisien beta bernilai positif. 

Tabel 4.7 Uji Analisis Jalur 
 

Variabel Pengaruh T-value Sig. 

Pendapatan -> Tingkat Fertilitas 0,177 2,501 0,013 

Usia Nikah -> Tingkat Fertilitas 0,688 17,752 0,000 

Jam Kerja -> Tingkat Fertilitas -0,097 1,665 0,096 

Sumber: data diolah SmartPLS, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pengujian Hipotesis H1 (Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat 

Fertilitas) 

Hipotesis H1 yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif 

terhadap tingkat fertilitas. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis H1 

yang menunjukkan bahwa pendapatan dengan tingkat fertilitas menunjukkan nilai 
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koefisien jalur sebesar 0,177 dan t-value 2,501 yang mana nilai ini lebih besar dari 

1,96. P-value sebesar 0,013. Nilai p-value (0,013) < α = 0,05 (5%). Hal ini berarti 

bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat fertilitas. Dengan 

demikian hipotesis H1 diterima. 

b. Pengujian Hipotesis H2 (Usia Nikah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat 

Fertilitas) 

Hipotesis H2 yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif 

terhadap tingkat fertilitas. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis H2 

yang menunjukkan bahwa usia nikah dengan tingkat fertilitas menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,688 dan t-value 17,752 yang mana nilai ini lebih besar 

dari 1,96. P-value sebesar 0,000. Nilai p-value (0,000) < α = 0,05 (5%). Hal ini 

berarti bahwa usia nikah berpengaruh positif terhadap tingkat fertilitas. Dengan 

demikian hipotesis H2 diterima. 

c. Pengujian Hipotesis H3 (Jam Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat 

Fertilitas) 

Hipotesis H3 yang menyatakan bahwa jam kerja berpengaruh negatif 

terhadap tingkat fertilitas. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis H3 

yang menunjukkan bahwa jam kerja dengan tingkat fertilitas menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar -0,097dan t-value 1,665 yang mana nilai ini lebih kecil dari 

1,96. P-value sebesar 0,096. Nilai p-value (0,096) > α = 0,05 (5%). Hal ini berarti 

bahwa usia nikah berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Dengan 

demikian hipotesis H3 ditolak 

. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Fertilitas Tenaga Kerja Perempuan  

Menurut Raharja dan Manurung (dalam Iskandar, 2017) pendapatan 

adalah total penerimaan berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau 

rumah tangga selama periode tertentu. Dalam bentuk bukan uang yang diterima 

oleh seseorang misalnya berupa barang, tunjangan beras, dan sebagainya. 

Penerimaan yang diterima tersebut berasal dari penjualan barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam kegiatan usaha. Case dan Fair (dalam Iskandar, 2017) 

mengatakan bahwa pendapatan seseorang pada dasarnya berasal dari tiga macam 

sumber yaitu berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan tenaga 

kerja, berasal dari hak milik yaitu modal, tanah, dan sebagainya, dan berasal dari 

pemerintah. 

Ani (2012) menyebutkan bahwa pendapatan perseorangan adalah jumlah 

pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk 

pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. dalam 

pendapatan perseorangan termasuk juga pembayaran transfer (transfer payment). 

Raharja dan Manurung (dalam Iskandar, 2017) juga mengatakan bahwa terdapat 

tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu pendapatan gaji dan upah, pendapatan 

dari aset produktif, dan pendapatan dari pemerintah. Pada penelitian ini, 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat fertilitas tenaga 

kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Singarimbun (2018) bahwa hubungan 

antara fertilitas dan penghasilan keluarga yaitu bahwa perempuan dalam 
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kelompok berpeghasilan rendah akan cenderung mengakhiri masa reproduksinya 

lebih awal dibandingkan dengan perempuan pada kelompok berpenghasilan 

sedang dan tinggi. Namun, tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Azizah (2020) bahwa pendapatan menunjukan hasil yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap fertilitas.  

2. Pengaruh Usia Nikah Terhadap Tingkat Fertilitas Tenaga Kerja Perempuan 

Menurut Davis dalam Notoatmojo (2003) usia nikah adalah usia ketika 

seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (pernikahan pertama), 

perempuan yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang 

berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Israwati (dalam 

Hanum dan Andiny, 2018) menyatakan bahwa usia perempuan sangat besar 

pengaruhnya terhadap fertilitas, dimana hal ini berkaitan dengan usia pernikahan. 

Perempuan yang berusia lebih tua biasanya usia nikahnya lebih muda, dengan 

demikian tingkat pendidikannya juga lebih rendah dan keadaan sosial ekonomi 

lebih rendah. Sebaliknya, perempuan-perempuan muda jumlah anaknya lebih 

sedikit, karena usia nikah pertamanya lebih tinggi, maka tingkat pendidikannya 

juga lebih tinggi dan keadaan sosial ekonominya juga lebih baik. 

Qibtiyah (2014) mengatakan usia nikah adalah indikator dimulainya 

seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan, jadi semakin muda 

usia nikah maka semakin besar peluang untuk memiliki anak. Meskipun 

berdasarkan Undang-undang pernikahan perempuan usia 16 tahun sudah 

diperbolehkan untuk menikah, namun usia tersebut belum cukup matang untuk 

menjalani kehidupan rumah tangga. BPS Indonesia (2014), menyatakan bahwa 
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usia pada saat pernikahan dimulai dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi 

perempuan. Seorang perempuan cenderung akan mempunyai resiko yang semakin 

lebih besar ketika melahirkan, bahkan tidak jarang menimbulkan kematian pada 

ibu atau bayi yang dilahirkan bila usia pernikahan semakin muda. 

Pada penelitian ini, usia nikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Azizah (2020) bahwa usia nikah mempengaruhi tingkat fertilitas. 

Penelitian lain yang mendukung hal ini adalah Junaedi (2013), menyatakan bahwa 

perempuan dengan usia nikah tidak ideal pada usia kurang dari 20 tahun memiliki 

resiko yang lebih tinggi untuk memiliki jumlah anak yang dilahirkan lebih dari 

dua orang anak. 

3. Pengaruh Jam Kerja Terhadap Tingkat Fertilitas Tenaga Kerja Perempuan 

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

siang hari dan/atau malam hari. Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan 

setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja 

ini telah diatur dalam 2 sistem, yaitu: (1) 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam 

kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau (2) 8 jam kerja 

dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 

minggu. Kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 

40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan 

waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja 

lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. 
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Pada penelitian ini. jam kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Wahab et al (2018) bahwa jam kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap fertilitas dikarenakan semakin lama jam kerja yang dilakukan maka akan 

menurunkan angka kelahiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Pada penelitian ini, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. 

2. Pada penelitian ini, usia nikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang. 

3. Pada penelitian ini. jam kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat fertilitas tenaga kerja perempuan di Kecamatan Watang 

Sawitto Kabupaten Pinrang. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis dan data yang diperoleh dari penelitian ini, 

maka peneliti dapat memberikan saran yaitu: 

1. Sangat penting bagi perempuan untuk merencanakan jumlah anak yang 

dimiliki agar dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi anak dan 

keluarga. 
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2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, sehingga diperoleh temuan yang lebih 

bervariasi dan lebih baik dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan, 

usia nikah, dan jam kerja terhadap tingkat fertilitas.  
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LAMPIRAN 1 

PENGOLAHAN DATA 

DATA MENTAH 

 

PATH COE 

Variabel Pendapatan 
Usia 

Nikah 
Jam Kerja 

Tingkat 

Fertilitas 

Pendapatan       0,177 

Usia Nikah       0,688 

Jam Kerja       -0,097 

Tingkat 

Fertilitas 
        

 

 



 

 

Rsquare 

Variabel R Square 
R Square 

Adjusted 

Tingkat 

Fertilitas 
0,444 0,434 

 

 



 

 



 

 

KUESIONER 

SURVEI PENGARUH PENDAPATAN, USIA NIKAH DAN JAM KERJA 

PEREMPUAN TERHADAP TINGKAT FERTILITAS DI KABUPATEN 

PINRANG 

 

Assalamualaikum WR.WB.  

Perkenalkan, nama saya Isma Savira, mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya 

meminta kesediaan ibu dan/atau saudari untuk mengisi kuesioner ini sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di pendidikan saya. Survei ini terdiri 

dari 12 pertanyaan, yang diperkirakan memerlukan waktu 5-10 menit dalam 

pengisiannnya. Untuk menjaga identitas pengisi, saya tidak akan merekam nama 

responden di kuesioner ini. Bantuan Ibu dan/atau saudari sangat saya harapkan 

bagi penyelesaian pendidikan saya. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan Ibu 

dan/atau saudari.   

Waalaikumsalam WR.WB. 

 

PETUNJUK PENGISIAN:  

A. Pada pertanyaan yang terdapat pilihan jawaban a,b,c bubuhkan tanda 

silang (X) pada jawaban yang dirasa paling sesuai dengan anda.  

B. Pada pertanyaan yang tidak terdapat pilihan jawaban, mohon isi jawaban 

yang sesuai dengan kondisi anda.  

C. Jika terdapat (…………..) pada pertanyaan mohon bagian tersebut diisi 

menggunakan jawaban yang paling sesuai dengan anda.  

 

DATA RESPONDEN: 

1. Usia :  

a. <20 Tahun 

b. 20-30 Tahun 

c. 30-40 Tahun 



 

 

d. >40 Tahun (…………..) 

2. Tingkat Pendidikan: 

a. SD – SMP. 

b. SMA atau Sederajat.  

c. Sarjana 

d. Master 

e. Doktoral  

 

KUISIONER PENDAPATAN:  

3. Pendapatan Bulanan: 

a. 0 – Rp. 500.000.  

b. Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000  

c. Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000  

d. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000  

e. >Rp. 10.000.000 (………………..…..) 

4. Apakah pendapatan bulanan yang anda dapatkan dirasakan sudah cukup? 

a. Cukup 

b. Kurang  

5. Harapan pendapatan ideal bagi keluaga anda: 

a. Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000  

b. Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000  

c. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000  

d. >Rp. 10.000.000 (………………..…..) 

 

KUISIONER USIA NIKAH:  

6. Usia Saat Menikah:  

a. < 20 Tahun 

b. 20-30 Tahun 

c. 30-40 Tahun 

d. >40 Tahun (…………..) 

7. Usia Perkawinan: 



 

 

a. 1-5 Tahun 

b. 5-10 Tahun 

c. 10-20 Tahun 

d. <20 Tahun  (…………..) 

KUISIONER JAM KERJA: 

8. Pekerjaan: 

9. Jam kerja: 

a. <30 Jam Perminggu  

b. 30-40 Jam Perminggu  

c. 40-50 Jam Perminggu  

d. >50 Jam Perminggu  (…………..) 

10. Apakah anda puas dengan pekerjaan anda saat ini? 

a. Ya, pekerjaan saya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

saya 

b. Tidak, pekerjaan saya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga saya 

 

KUISIONER FERTILITAS:  

11. Jumlah anak: 

a. 1 Orang 

b. 2 Orang  

c. 3 Orang 

d. >4 Orang (…………..)  

12. Jumlah anak yang diinginkan:  

a. 1 Orang  

b. 2 Orang 

c. 3 Orang  

d. >4 Orang (…………..) 

13. Apakah anda menggunakan alat kontrasepsi? 

a. Ya  

b. Tidak  



 

 

14. Alat kontrasepsi apa yang anda gunakan?  

a. Pil KB.  

b. Suntik KB.  

c. Implan  

d. Lainnya (…………..) 

 

**TERIMA KASIH** 
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