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ABSTRAK 

Nama : Nurfitriani Ramadhan 

Nim   : 90300117035 

Judul : Fertilitas sebagai pemoderasi pengaruh Tingkat Pendidikan pada Serapan  

Kerja Wanita di Provinsi Sulawesi Selatan 

 Kesenjangan gender terutama dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi 

Sulawesi Selatan semakin mengecil diakibatkan oleh meningkatnya partisipasi 

kerja wanita setiap tahunnya. Namun, sebagian besar dari partisipasi tersebut 

hanya terserap ke dalam sektor informal yang dimana kesejahteraannya sering kali 

diabaikan dan sering dianggap mengganggu tata ruang kota.  

 Tujuan penelitian ini ialah untuk: 1) untuk mengetahui apakah tingkat 
pendidikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal 

maupun non formal di Provinsi Sulawesi Selatan, 2) untuk mengetahui apakah 

fertilitas memengaruhi penyerapan tenaga kerja wanita formal maupun non formal 

di Provinsi Sulawesi Selatan, 3) untuk mengetahui apakah fertilitas memoderasi 

hubungan antara tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja wanita formal 

maupun non formal di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan data 

sekunder dengan kurun waktu 2005-2020 yang didapatkan dari badan pusat 

statistik provinsi sulawesi selatan dan dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan 

lalu dianalisis menggunakan Regresi sederhana dan Moderated Regression 

Analysis (MRA) menggunakan program SPSS 21. Hasil yang ditemukan 

menunjukkan bahwa: 1) pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal dan di sektor informal, 2) 

Tingkat Fertilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja wanita baik itu di sektor formal maupun di sektor informal (3) Pendidikan 

hanya memoderasi hubungan antara fertilitas dan penyerapan tenaga kerja wanita 

di sektor formal dan tidak memoderasi hubungan fertilitas dan penyerapan tenaga 

kerja wanita di sektor informal. 

 

Kata Kunci : Fertilitas; Sektor Formal; Sektor Informal; Penyerapan tenaga 

kerja wanita 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya sasaran pembangunan guna mencapai kemakmuran seluruh 

masyarakat (Rahman dan Syakur 2018), sehingga pusat kebijakan dan program yang 

dilaksanakan secara keseluruhan ialah untuk penduduk (Hanum dan Andiny 2018). 

Penduduk bersifat subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Subjek yang 

dimaksud disini berarti bahwa penduduk sebagai pelaku dalam pelaksanaan 

pembangunan. Sedangkan sebagai objek artinya penduduk inilah yang diuntungkan 

atau menjadi tujuan pembangunan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016).  

Tabel 1.1 

Penduduk Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tahun 2017-2020  

Jenis Kelamin 

Jumlah Penduduk (Ribu) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Wanita 4.402.265 4.444.193 4.485.077 4.524.831 4.568.868 

Laki- Laki 4.204.110 4.246.101 4.286.893 4.326.409 4.504.641 

Total 8.606.375 8.690.294 8.771.970 8.851.240 9.073.509 

Sumber : Sulawesi Selatan dalam Angka tahun 2017-2021 

 Jumlah penduduk Sulawesi Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Jika 

kuantitas penduduk berbanding lurus dengan kualitasnya, maka akan menjadi motor 

penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya, apabila populasi penduduk tinggi 
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tapi tak diikuti dengan mutu yang baik, maka hanya akan membebani pembangunan 

yang tengah berlangsung
 
(Hanum dan Andiny 2018). Oleh karena itu, pertumbuhan 

penduduk semestinya diiringi dengan peningkatan dari segi ekonomi agar dapat 

mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan fasilitas yang memadai sehingga tidak 

menghambat usaha peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di 

berbagai aspek (Rahman dan Syakur 2018). 

 Perempuan saat ini mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki untuk 

ikut serta dalam pembangunan negara (Mayanti dan Bachtiar 2015) dan tidak hanya 

menjadi pembina keluarga tetapi dapat pula menjadi subyek pembangunan (Ayu dan 

Saraswati 2017).  Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan sering 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga 

dan masyarakat dan tidak hanya berkutat dalam fungsi reproduksi saja (Mayanti dan 

Bachtiar 2015). Secara makro, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja 

memperlihatkan adanya tambahan suplai tenaga kerja wanita. Namun, peran 

pendapatan perempuan dalam keluarga hanya dipandang sebagai pendapatan 

tambahan yang membuat perempuan juga hanya bertindak sebagai tambahan,  

sehingga perempuan semakin terjebak dalam pekerjaan yang tidak teratur, tanpa izin 

formal, dan tanpa perlindungan hukum (Farida 2011).  
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Tabel 1.2 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2018-2020  

Jenis Kelamin 2018  

(Ribu) 

2019  

(Ribu) 

2020  

(Ribu) 

Wanita 1 552 467 1 554 399 1 676 234 

Laki-Laki 2 435 562 2 476 001 2 606 203 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021 

Partisipasi angkatan kerja wanita pada tabel diatas terus mengalami 

peningkatan meskipun masih belum sebanding dengan laki-laki, namun  peningkatan 

partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 jauh lebih besar dari tahun 

sebelumnya. Kondisi tersebut senada dengan hasil riset Yeni dan Ivan (2021) yang 

menyatakan, seiring berjalannya waktu ketimpangan gender dalam dunia kerja 

semakin mengecil (Nuraeni and Suryono 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja semakin tinggi. Demikian pula dengan 

pendidikan yang ditempuh oleh perempuan pada tabel 1.3 terlihat mengalami 

peningkatan. Peningkatan capaian pendidikan perempuan di Provinsi Sulawesi 

Selatan di bawah ini merupakan pertanda baik bagi partisipasi kerja wanita. Menurut 

Sobol (1963), salah satu kondisi yang mendorong perempuan memasuki pasar kerja 

adalah pendidikan (Harsoyo dan Sulistyaningrum 2018). Maka dari itu, peningkatan 
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partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga dipengaruhi oleh peningkatan 

pencapaian pendidikan perempuan. 

Tabel 1.3 

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016-2020 

Tahun SLTA ke Atas 

2016 597.959 

2017 579.834 

2018 647.490 

2019 696.166 

2020 726.673 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021 

 

Wanita yang turut berpartisipasi dalam bekerja, meliputi wanita yang bekerja 

di sektof formal dan wanita yang bekerja di sektor informal. Sampai saat ini, sektor 

informal sering dikaitkan dengan kegiatan mandiri dengan keterampilan yang minim, 

tidak memerlukan pendidikan tinggi, sebagian pekerja berasal dari keluarga dan tidak 

diberikan upah, bahan bakunya berasal dari sumber daya lokal, produk yang dijual 

umumnya untuk kalangan menengah ke bawah (Wauran 2012). Sebaliknya, sektor 

formal merupakan sebuah perusahaan yang sudah memiliki izin resmi dan 

mempunyai status hukum (Mayang sari 2020). 
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Tabel 1.4 

Wanita yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal  

di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 

Tahun Sektor Formal 

(Ribu) 

Sektor Informal 

(Ribu) 

2016 463.044 976.926 

2017                471.839                 856.129  

2018                502.613                 965.618  

2019                565.813                 909.243  

2020 517.187 1.062.854 

    Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 

 Walaupun capaian pendidikan wanita dan tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita semakin meningkat, data tahun 2016 hingga 2020 pada tabel 1.4 

memperlihatkan bahwasanya tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan masih 

didominasi sektor informal. Dimana kesejahteraan perempuan di sektor ini sering 

diabaikan. Mereka yang bekerja di sektor informal tidak memiliki waktu yang jelas 

dalam bekerja, tidak menerima upah yang tetap, tidak ada asuransi, tidak ada 

perlindungan hukum (Ayu dan Saraswati 2017)
  

serta keberadaan sektor informal 

seringkali dianggap mengganggu tata ruang kota (amsal 2018). Sektor informal 

berperan penting dalam serapan  kerja wanita dan mengurangi angka pengangguran 

terbuka, tetapi belum ada perubahan signifikan terpaut kondisi pekerja wanita di 

sektor informal.  
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Menurut Simanjuntak (2001), salah satu alasan mengapa perempuan 

memutuskan untuk bekerja ialah karena adanya tambahan anggota keluarga 

sedangkan dari segi ekonomi keluarga tidak meningkat  (P. M. Dewi 2012). Namun, 

seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak bisa melepaskan anaknya yang masih 

terikat dengan asi (Bick 2016). Oleh karena itu, perempuan  memutuskan bekerja di 

sektor informal untuk meningkatkan pendapatan sekaligus berbagi waktu dengan 

anaknya  (P. M. Dewi 2012) karena di sektor informal tidak mempunyai aturan yang 

khusus. 

Dari apa yang dipaparkan di atas, tingkat fertilitas yang tinggi cukup menjadi 

kendala bagi wanita untuk bekerja di sektor formal sehingga mereka terpaksa berada 

di sektor informal. Banyak negara berkembang maupun negara maju yg saat ini 

sedang berupaya untuk menurunkan tingkat fertilitas (Ayu dan Saraswati 2017, 

1151). Fertilitas ialah istilah dalam demografi yang menggambarkan berapa banyak 

bayi yang lahir  hidup (Mahendra 2017, 224).  

Tabel 1.5 

Bayi Lahir  di Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020  

Tahun Bayi Lahir (Ribu) 

2016 148.714 

2017 150.136 

2018 150.624 

2019 152.722 

2020 168.185 

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020  
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 Tabel di atas menunjukkan jumlah bayi lahir meningkat setiap tahun selama 

lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kenaikan angka bayi lahir 

dikhawatirkan akan menghambat pergerakan ibu untuk bekerja di sektor formal. 

 Dari permasalahan yang terurai sebelumnya, penting mengembangkan model 

penelitian baru untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di sektor formal maupun informal dengan tambahan variabel 

moderasi. Variabel moderasi yang dipilih adalah fertilitas, dimana variabel fertilitas 

juga berkaitan erat dengan variabel pendidikan (X) dan variabel serapan kerja wanita 

sektor formal  (Y1) maupun informal (Y2) dalam penelitian ini. 

Menurut Davis dan Black, tingkat pendidikan berhubungan erat dengan 

fertilitas. Wanita yang menempuh pendidikan dengan waktu yang lama juga akan 

meningkatkan usia kawin pertamanya sehingga hal ini membuat jumlah anak yang 

dilahirkan akan lebih kecil dikarenakan lamanya waktu yang ia habiskan di bangku 

sekolah (Hanum dan Andiny 2018). Seorang yang mempunyai sedikit anak akan 

mempermudah pergerakan ibu untuk bekerja di sektor formal (Bick 2016). Oleh 

karena itu, variabel fertilitas yang dipilih sebagai variabel moderasi di duga berperan 

dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal 

tesebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Fertilitas 

sebagai Pemoderasi Pengaruh Tingkat Pendidikan pada Serapan Kerja Wanita di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dikemukakan pokok masalahnya yakni 

Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pada serapan kerja wanita di sektor formal 

dan informal dengan fertilitas sebagai variabel moderasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 

berlandaskan permasalahan itu, maka sub masalahnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pendidikan memengaruhi serapan kerja wanita di sektor 

formal maupun informal di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah fertilitas memengaruhi serapan kerja wanita di sektor formal 

maupun informal di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah fertilitas dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan dan 

serapan kerja wanita di sektor formal maupun informal di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       1.    Tujuan  

a) Tujuan umum 

 Berdasarkan pokok masalah tersebut, tentunya yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada serapan kerja formal 

dan informal dengan fertilitas sebagai variabel moderasi di provinsi sulawesi selatan. 

b) Tujuan Khusus 
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 Berdasarkan sub masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan khusus 

penelitian ini diantaranya: 

1) Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan memengaruhi 

penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal maupun non 

formal di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2) Untuk mengetahui apakah fertilitas  memengaruhi penyerapan 

tenaga kerja wanita formal maupun non formal di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

3) Untuk mengetahui apakah fertilitas dapat memoderasi hubungan 

antara tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja wanita 

formal maupun non formal di Provinsi Sulawesi Selatan? 

  Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan 

khusunya mahasiswa ilmu ekonomi. 

2) Dapat digunakan sebagai sarana intelektual bagi para mahasiswa 

yang sedang mempelajari ilmu demografi. 

3) Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan baru bagi 

masyarakat luas terkait pentingnya keluarga berencana dan 

pentingnya pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kependudukan 

  Penduduk kerap diartikan selaku sekelompok individu yang mendiami suatu 

wilayah, di sisi lain penduduk ialah aset berharga yang dapat ditingkatkan sehingga 

akan memberi kontribusi terhadap pembangunan (Amsal 2018). Berikut yang dapat 

dikategorikan sebagai penduduk: 

1. Warga yang tinggal di wilayah tersebut 

2. Warga yang dari segi hukum mempunyai hak untuk tinggal di tempat 

tersebut maksudnya adalah mereka memiliki surat izin resmi untuk 

tinggal di tempat tersebut (Yuliasih 2018) 

 Terdapat beberapa alasan mengapa kependudukan berperan penting dalam 

suatu pembangunan: 

1. Kependudukan ialah obyek dari seluruh kebijakan serta program yang 

dilakukan. Hal ini jelas dikemukakan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bahwa 

subyek dan obyek pembangunan ialah penduduk itu sendiri. Subyek 

yang dimaksud ialah karena penduduk adalah pelaku pembangunan 

maka mereka harus dibina dan dikembangkan agar pembangunan bisa 

berjalan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, obyek yang dimaksud 
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ialah penduduk yang akan menikmati hasil dari pembangunan itu 

sendiri.  

2. Dinamika pembangunan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi 

kependudukan. Jika tingginya jumlah penduduk sebanding dengan 

kualitasnya maka akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan 

ekonomi. Sebaliknya, apabila populasi penduduk tinggi tapi tak  diiringi 

dengan kualitas yang baik maka hanya akan membebani pembangunan 

yang tengah berlangsung.  

3. Karena dampak perubahan dinamika kependudukan ini tidak bisa di 

rasakan dalam jangka waktu yang pendek. Maka hal tersebut membuat 

penduduk yang merupakan subjek dalam pembangunan seringkali 

menganggapnya bukan hal yang penting dimana hal tersebut akan 

menjadi masalah di generasi berikutnya
 
(Hanum dan Andiny 2018). 

  Komposisi penduduk bisa diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni : 

1. Kelebihan Penduduk 

Hal ini terjadi apabila di dalam suatu daerah selama waktu tertentu 

dimana bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tidak 

seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Biasanya daerah dengan 

penduduk yang berlebih cenderung sukar  dalam memenuhi kebutuhan 

primernya. 

2. Kekurangan Penduduk  
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Kondisi ini ditandai dengan jumlah populasi yang sedikit sehingga 

hanya sebagian kecil dari sumber daya alam yang digunakan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. 

3. Penduduk Optimum  

Kuantitas penduduk ini termasuk dalam  jumlah yang terbaik. Sehingga 

penduduk dalam jumlah optimum ini cenderung menggunakan sumber 

daya alam mereka dengan maksimal dengan teknologi yang tersedia 

(Amsal 2018). 

  Seperti yang dipaparkan di atas, laju perkembangan penduduk yang cukup 

cepat disuatu daerah apabila tidak diiringi dengan sarana serta prasarana yang layak 

maka akan berefek terhadap aspek lain. Adapun laju pertumbuhan penduduk menurut 

BPS yaitu persentase pertambahan penduduk dalam bentuk bilangan selama periode 

tertentu. Menurut Malthus (1798), manusia meningkat lebih pesat daripada produksi 

pangan guna melangsungkan hidup. Karena laju peningkatan penduduk lebih pesat 

dari jumlah pangan yang tersedia, maka manusia akan menghadapi situasi dimana 

bahan makanan akan menjadi sulit untuk didapatkan. Maka dari itu untuk 

menghindari dampak yang akan ditimbulkan oleh hal tersebut, perlu dilakukannya 

pembatasan laju pertumbuhan penduduk (Hardjanto 2011). Pembatasan  tersebut bisa 

direalisasikan dengan 2 metode. Metode pertama ialah Preventive Checks atau 

langkah yang dilakukan untuk mengurangi penduduk lewat kelahiran, dan preventive 

checks ini terdiri dari dua sub metode lagi seperti Moral Restraint dan Vice.  Metode 

kedua yakni Positive Checks ialah langkah yang digunakan untuk mengurangi 
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pendududuk lewat  proses kematian, metode ini terbagi menjadi 2 lagi yakni Vice dan 

Misery (Hadiyanto 2017) .   

 Jika tingginya jumlah penduduk sebanding dengan kualitasnya maka akan 

menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (Hanum dan Daniny 2018) 

besarnya kuantitas penduduk juga menjadi sumberdaya yang dibutuhkan untuk 

pembangunan, namun penting diperhatikan bahwasanya populasi penduduk yang 

bertambah dengan sangat pesat seringkali tak setara dengan ketersediaan fasilitas 

yang layak. sehingga dikhawatirkan akan membebani pembangunan yang tengah 

berlangsung (Ayu dan Saraswati 2017). Beberapa dampak yang ditimbulkan apabila 

pertumbuhan penduduk terlampau cepat seperti menyusutnya lahan untuk bercocok 

tanam dan menyusutnya lahan untuk tempat tinggal, meningkatnya pencemaran 

lingkungan baik itu pencemaran udara, perairan, dan sebagainya sebagai dampak dari 

rumah tangga dan industri, berkurangnya kesempatan kerja, ketersediaan pangan 

semakin terbatas, meningkatnya penduduk  yang sedang berada dalam usia sekolah, 

gizi penduduk semakin menurun serta terjadinya pusat penduduk karena  urbanisasi
 

(Sulistyowati 2015). 

Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan 

penduduk yang begitu cepat yang dikhawatirkan tidak sama cepatnya dengan 

perkembangan sarana dan prasarana yang ada maka salah satu langkah yang 

dilakukan negara untuk mengendalikan kelahiran bayi,  maka dilahirkannya Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibawahi oleh pemerintah. 

Badan tersebut mengeluarkan program yang dinamakan PHBK atau Perilaku Hidup 
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Berwawasan Kependudukan yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk. 

Berikut adalah bagian dari program PHBK tersebut (Sulistyowati 2015): 

1. Mengkampanyekan peningkatan umur kawin pertama dengan 

penundaan perkawinan sebelum usia dua puluh lima tahun bagi laki-laki 

sedangkan minimal usia wanita adalah dua puluh tahun, 

2. Mengkampanyekan penggunaan kontrasepsi, 

3. Setiap kelahiran, kematian, dan migrasi harus dilaporkan bagi pihak 

yang terkait, 

4. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 

5. Meningkatkan usaha yang dikembangkan keluarga dari segi ekonomi, 

6.      Menciptakan keluarga ramah anak dan ramah lingkungan, 

7. Menciptakan keluarga yang berkarakter yang berlandaskan agama, 

sosial budaya, dan 

8. Menciptakan keluarga yang peduli terhadap pendidikan. 

B. Fertilitas 

   James T. Fawcett memandang fertilitas sebagai jumlah bayi yang lahir pada 

penduduk tertentu dan dalam periode tertentu , James juga menuturkan bahwa bayi 

yang lahir masuk dalam kategori fertilitas apabila ibu dari bayi tersebut masih berusia 

antara lima belas sampai empat puluh sembilan tahun.  Sedangkan Mantra 

mendefinisikan fertilitas sebagai bayi yang lahir dalam keadaan hidup atau lepasnya 

bayi dari kandungan ibu ditunjukkan dengan berbagai ciri seperti bernafas, 
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mengeluarkan suara dari mulutnya, jantung berdetak, dan lainnya (Hanum dan 

Daniny 2018).  Senada dengan pendapat Mantra, Eka Sulistyowati menganggap 

fertilitas  sama dengan banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup atau apabila 

bayi telah keluar dari kandungan ibu yang ditandai dengan adanya tanda  kehidupan 

seperti menangis dan jantung berdetak. Ia pun menambahkan, Jika pada saat bayi 

yang dilahirkan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan (Lahir Mati), maka hal tersebut 

tidak bisa dikategorikan sebagai fertilitas (Sulistyowati 2015).  

   Fertilitas dalam demografi sama saja dengan kemampuan seorang wanita  

untuk melahirkan atau menghasilkan bayi.  Jika jumlah penduduk wanita dalam usia 

subur semakin banyak, maka diasumsikan jumlah bayi yang lahir akan semakin 

banyak juga (Oktavia, Putro, dan Sari 2014) Rahma berpendapat bahwa kelahiran 

ialah output dari reproduksi yang berpengaruh terhadap peningkatan populasi 

penduduk (Hanum dan Daniny 2018). Maka dari itu, Fertilitas menggambarkan 

bagaimana peran kelahiran sebagai salah satu penyebab pertumbuhan penduduk 

(Rasyid 2017) fertilitas juga dianggap Bouge sebagai dinamika kependudukan diluar 

kematian, perpindahan penduduk dan perkawinan yang bisa memberikan pengaruh 

terhadap bertambahnya populasi penduduk di suatu daerah (Azantaro, Ramli, dan 

Rujiman 2015). Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa fertilitas adalah 

kesanggupan seorang wanita dalam melahirkan bayi yang ditandai dengan adanya 

tanda tanda kehidupan yang kemudian dari proses itu akan memengaruhi 

pertumbuhan penduduk. 
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   Adapun ayat yang berhubungan dengan fertilitas (kelahiran) dalam QS Al-

Mu’minun/23: 14, Allah berfirman sebagai berikut. 

فكََسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثمَُّ انَْشَأنْٰهُ خَلْقًا اٰخَرََۗ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا 

ُ احَْسَنُ الْخَالِقيِنََْۗ   فَتَبَارَكَ اٰللّٰ

Terjemahannya: 
 

Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, 
sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal 
daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami 
bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang 
(berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta (Departemen Agama RI 
2007). 
 

   Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya mengenai awal mula Allah Subhanahu 

Wata’ala menciptakan manusia dari tanah liat kering dan kemudian diberi bentuk.  

Allah berfirman, “kemudian air mani itu kami jadikan segumpul darah”. Air mani 

yaitu air yang keluar melalui tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan 

yang berada di tengah tulang selangka dan tulang di bawah payudara.  “lalu segumpal 

darah itu kami jadikan segumpal daging”. Mudgah yang terdapat di ayat tersebut 

berarti sepotong daging yang tak berbentuk dan belum memiliki ukuran.  “dan 

segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang”, maksudnya, kemudian segumpal 

daging itu dibentuk menjadi sesosok makhluk yang dilengkapi  kepala, tangan, dua 

kaki, syaraf, serta urat. Ditambah dengan firman Allah “lalu tulang-belulang itu kami 

bungkus dengan daging”.  Maksudnya, kemudian kami jadikan pada tulang-belulang 

itu sesuatu yang menutupi, membungkus, dan menguatkannya. “Kemudian kami 

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain”, maksudnya adalah kemudian kami 

meniupkan ruh kedalam tulang yang dibungkus daging itu, maka ia pun dapat 
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bergerak dan menjadi makhluk yang memiliki pendengaran, penglihatan, perasaan, 

dan pergerakan. Firman Allah “maka mahasuci-lah, pencipta yang paling baik”. 

Maksudnya adalah, ketika Allah menjelaskan kemahakuasaan-Nya dan kasih 

sayangnya dalam proses penciptaan manusia dari air mani, kemudia air mani itu 

berubah dari satu proses yang satu kepada proses yang lain, dan dari satu bentuk ke 

bentuk yang lain, hingga dari proses itu, terbentuklah sosok manusia yang sempurna 

(Tafsirq).  

Menurut Mantra dalam (Fitri 2016) mengatakan bahwa faktor yang juga dapat 

memengaruhi besar atau kecilnya jumlah kelahiran dibedakan menjadi dua 

bergantung pada faktor demografi atau faktor non demografi. Faktor demografi 

melingkupi lama waktu hidup, usia kawin pertama, lama waktu yang telah ditempuh 

dalam perkawinan, jumlah persalinan yang ibu pernah alami baik anaknya hidup 

ataupun mati, dan proporsi perkawinan. Adapun faktor non demografi melingkupi 

bagaimana tingkat pendidikan wanita, kondisi ekonomi, peningkatan status wanita, 

industrialisasi, serta perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

   Terdapat berbagai aspek yang berpengaruh terhadap fertilitas secara langsung 

dan tak langsung. Aspek yang secara tidak langsung memengaruhi tingkat fertilitas 

seseorang adalah semua aspek yang bisa memengaruhi sikap atau motivasi seseorang 

dalam jumlah anak yang akan dimiliki. aspek tersebut meliputi status sosial, ekonomi, 

pendidikan, agama lingkungan, dan lain sebagainya.  Adapun hal yang memengaruhi 

fertilitas secara langsung yakni, Umur Kawin Pertama (UKP), Proporsi umur wanita 

yang bisa mengandung atau melahirkan, Jumlah anak yang lahir dalam keadaan 
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hidup, Kapasitas reproduksi wanita yang sedang dalam status kawin, dan Resiko 

melahirkan (Rasyid 2017). 

Selain itu sangat banyak aspek yang berpengaruh terhadap fertilitas seseorang. 

Menurut Davis dan Black, beberapa aspek yang turut berpengaruh terhadap fertilitas 

seseorang, seperti pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, tingkat pendidikan, 

struktur umur serta kematian bayi (Hanum dan Daniny 2018).  Faktor ekonomi yang 

memiliki pengaruh terhadap fertilitas seseorang senada dengan Teori aliran kekayaan 

oleh John Caldwell, bahwa terdapat hubungan langsung antara struktur keluarga dan 

fertilitas. Secara teoritis, Penentuan tingkat kesuburan masyarakat merupakan respon 

rasional terhadap aliran kekayaan keluarga (Jumliadi 2020). Dari segi tingkat 

pendidikan menurut Davis dan Blake, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh 

seseorang sama saja dengan menunda waktu pertama kali melakukan perkawinan 

yang bisa memengaruhi kuantitas anak yang akan dilahirkan. Kemudian Palloni dan 

Rafalimanana mengungkapkan dari segi kematian bayi bahwa kematian bayi secara 

langsung dapat mengurangi pertumbuhan penduduk tapi dari hal tersebut juga bisa 

memengaruhi tingkat fertilitas. Ketiga poin di bawah dapat menjelaskan beberapa 

alasan dari pernyataan oleh Palloni dan Rafalimanana (Arsyad dan Nurhayati 2016) : 

a. Secara langsung kematian bayi bisa memengaruhi kesuburan ibunya 

dikarenakan ibunya tidak lagi meyusui yang dimana peran air susu ibu 

sangat berpengaruh sebagai kontrasepsi. 

b. Kematian anak bisa memengaruhi keluarga agar segera memiliki anak 

lagi. 
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c. Adanya anggapan bahwa anak ialah tabungan, sehingga apabila salah 

satu dari bayinya mengalami kematian, maka pasangan suami tersebut 

akan menghasilkan anak yang lebih banyak sebagai cadangan jika hal 

tersebut terjadi lagi di luar dugaan. 

  Terdapat pula beberapa variabel yang memengaruhi fertilitas seseorang. Davis 

dan Blake menamainya sebagai variabel antara (Intermediate Variable), berikut yang 

tergolong ke dalam variabel tersebut : usia kawin pertama, memilih untuk tidak 

menikah, usia pernikahan, abstinence atas kehendak sendiri maupun terpaksa, 

frekuensi sanggama, melakukan sterilisasi baik itu senagaja atau tidak, penggunaan 

kontrasepsi, pengguguran janin secara sengaja. Adapula faktor lain yang dapat 

memengaruhi variabel tersebut seperti, norma yang terdapat di keluarga atau yang 

bersangkutan dengan variabel tersebut (Arsyad dan Nurhayati 2016).  

  Faktor yang juga dapat memengaruhi tingkat fertilitas seseorang ialah faktor 

sosio kultural yang melahirkan persepsi “nilai anak” oleh orang tua. Dimana anak 

dijadikan sebagai jaminan masa tua atau orang tua menuntut dipenuhi beberapa hal 

atas kelahiran anak tersebut. Hal ini menyebabkan orang tua ingin menambah jumlah 

anak yang pada akhirnya akan menjadi hambatan keberhasilan program Keluarga 

Berencana (Pungan 2016). Adapun hal lain yang dapat memengaruhi keinginan 

seseorang untuk menambah jumlah anak ialah jika seorang ibu merencanakan jumlah 

anak yang akan dimiliki, maka hal tersebut akan diiringi oleh komposisi jenis 

kelamin anak yang berbeda. Jika anak yang lahir tidak sesuai dengan jenis kelamin 
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yang ia harapkan maka peluang menambah anak akan menjadi lebih tinggi (Harsoyo 

dan Sulistyaningrum 2018). 

       Tingkat fertilitas dapat diukur dengan mengetahui jumlah wanita yang  sedang  

berada dalam usia subur atau berumur 15-49 tahun. Jika semakin banyak wanita yang 

berada dalam usia subur  maka ditaksir kelahiran akan semakin banyak juga (Oktavia, 

Putro, dan Sari 2014). kemudian metode yang digunakan untuk menghitung fertilitas: 

a. Angka Kelahiran Kasar  

Metode perhitungan fertilitas melalui metode ini adalah membandingkan 

antara jumlah kelahiran hidup per seribu penduduk secara keseluruhan 

selama setahun (Yuliasih 2018)
 
. Rumus yang digunakan yakni : 

B 

 pm 

 

Keterangan: 

CBR = tingkat kelahiran kasar 

B  = kelahiran yang terjadi pada periode tertentu 

pm   = angka penduduk pada pertengahan tahun 

k  = 1.000  

b. Angka Kelahiran Umum  

Metode perhitungan selanjutnya adalah Angka kelahiran umum, metode 

perhitungan ini menggunakan jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun 

tertentu perseribu wanita yang berada dalam usia subur di pertengahan 

tahun. 

k CBR= 
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B 

Pf (15-49) 

  Keterangan:  

  GFR = tingkat fertilitas umum 

  B  = kelahiran yang terjadi pada tahun tertentu 

  Pf = wanita usia subur (15-49 tahun) pada pertengahan tahun  

 k  = 1.00 

c. Angka Kelahiran Menurut Umur  

Pengukuran dalam metode ini menggunakan sejumlah kelahiran dari 

wanita di suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per seribu 

wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama 

(Mardhani 2018). 

 

Bi 

Pfi 

     Keterangan: 

  ASFRi = tingkat kelahiran untuk kelompok umur 

  Bi = jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu 

         Pfi = jumlah wanita golongan umur tertentu pada pertengahan  

      tahun 

   k = 1.000 

GFR= x k 

ASFRi = x k 
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   Salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat fertilitas yakni dengan 

hadirnya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan 25 tahun umur 

minimal laki-laki untuk menikah dan 20 tahun umur minimal wanita untuk menikah 

(Rahman dan Syakur 2018). Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk menurunkan 

peluang maksimal anak yang akan dihasilkan dan menekan laju petumbuhan 

penduduk. Tetapi, keadaan fisik dan organ reproduksi wanita yang berumur di bawah 

20 tahun dapat menimbulkan banyak risiko pada ibu dan janin seperti persalinan yang 

membutuhkan waktu yang lebih lama, risiko anemia karena darah yang keluar pada 

saat persalinan pada umunya lebih banyak dibandingkan mereka yang telah berumur 

matang,  risiko keguruan, risiko kematian bayi, risiko lahir prematur, dan risiko 

pertumbuhan janin terhambat (Raharja 2014). 

C. Pendidikan 

  Pendidikan ialah kebutuhan absolut selama manusia hidup. Tanpa pendidikan, 

manusia tidak bisa berkembang dan menjadi lebih maju (Mardianti 2015). Sejalan 

dengan yang dikatakan oleh Israwati, perubahan perilaku, sikap, pemikiran, dan serta 

status sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan (Hanum dan Daniny 

2018). Dari penafsiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, pendidikan 

yakni sebuah proses yang dijalani untuk membimbing manusia dalam 

perkembangannya  menuju arah kedewasaan selaku bekal seseorang atau kelompok 

di masa yang akan datang.  

  Anjuran untuk menuntut ilmu sering dijumpai dalam beberapa hadits hal 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting. Salah 
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satunya sebagimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang  telah 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut. 

 

 طلََبُ الْعِلْمْ فَرِثْضَةٌ عَلىَ كُلِّ مُسْلمِ 

Artinya: 
 

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”  
 
  Hadits di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah perkara penting 

sehingga digolongkan sebagai perkara yang wajib atau Fardlu. Fardlu dalam 

menuntut ilmu dalam kitab Al-Ghazali yang bertajuk Ihya Ulumuddin tergolong 

menjadi dua yakni Fardlu ‘Ain, dan Fardi Kifayah. Yang tergolong dalam fardlu ‘Ain 

seperti menekuni ilmu yang berhubungan dengan cara-cara ibadah sesuai syariat. 

Sedangkan Fardlu Kifayah menekuni ilmu untuk menopang kehidupan duniawi 

seperti berhitung, bertani, hingga menjahit (Andiyanto dan Aminullah 2019) Menurut 

Abudin Nata, agama dan sains tidak mengenal adanya dikotomi, keduanya tidak 

bertentangan dan berjalan bersamaan (Andiyanto dan Aminullah 2019). 

  Pada umumnya Tingkat pendidikan di klasifikasikan menjadi dua, yakni 

penduduk melek huruf dan penduduk buta huruf. BPS mengartikan penduduk melek 

huruf sebagai kesanggupan dalam hal membaca atau menulis perkataan sederhana. 

Sedangkan penduduk buta huruf, yaitu penduduk yang tidak dapat menulis atau 

membaca kalimat sederhana baik itu huruf latin, arab, dan sebagainya (Badan Pusat 
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Statistik). Adapun di Indonesia penduduk melek huruf dikategorikan lagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu:  

a. Pendidikan dasar:  tahapan pendidikan pertama yang harus dilalui anak-

anak sepanjang 9 (sembilan) tahun masa sekolah sebagai syarat untuk 

merambah ke tingkat menengah.  

b. Pendidikan menengah:  tahapan pendidikan setelah pendidikan dasar 

sebagai syarat untuk maju ke pendidikan selanjutnya.  

c. Pendidikan tinggi: tahapan pendidikan selepas pendidikan menengah 

yang diimplementasikan melalui universitas meliputi program sarjana, 

magister, doktor, serta spesialis (Hanum dan Daniny 2018). 

 Pendidikan termasuk dalam salah satu dasar pembentukan Indeks 

Pembangunan Manusia di luar standar hidup layak, usia yang panjang dan hidup 

sehat. Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri digunakan sebagai tolak ukur 

kinerja pemerintah untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, terkhusus 

perbaikan kualitas hidup masyarakat yang didasarkan pada peran pemerintah dalam 

meningkatkan modal demi meningkatkan output manusia yang ditekankan pada teori 

pertumbuhan baru.  

 Hal ini dimaksudkan agar melalui investasi di bidang pendidikan, kualitas 

SDM akan meningkat, yang dibuktikan dengan peningkatan pengetahuan dan 

keahlian. Jika standar hidup membaik, maka kemampuan dan pengetahuan seseorang 

akan meningkat, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dalam bekerja. Jika 

mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas tinggi menghasilkan output yang 
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banyak, maka akan meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga akan lebih 

banyak lapangan kerja dan pengangguran akan lebih rendah (Mahroji dan 

Nurkhasanah 2019). Sejalan dengan penelitian Schultz (1961) yang menyatakan 

bahwa human capital sangat penting bagi sisi ekonomi karena akan meningkatkan 

hasil produksi suatu negara. 

Gambar 2.1 

Pola Pendapatan Alternatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Ehrenberg dan Smith 2009) 

 

 Hubungan antara pendapatan dan modal manusia (Human Capital) 

ditunjukkan pada gambar 2.1. Pendapatan dan pengeluaran terletak di sumbu vertikal, 

dan umur terletak di sumbu horizontal. Terlihat di umur 18 tahun si A telah 

Pendapatan 

 Pengeluaran 

Umur  

Gross Benefit 

A 
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Pendapatan B 
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mendapatkan penghasilan dari bekerja, dan B cenderung menghabiskan biaya karena 

pendidikan lanjut yang ia tempuh. Pada tahun berikutnya,   pendapatan A telah 

meningkat dari sebelumnya walaupun peningkatannya tidak banyak, dan di sisi B 

masih menghabiskan biaya karena masih menempuh pendidikannya. Di umur 21, A 

telah bekerja selama empat tahun dengan pertumbuhan pendapatan yang sama 

lambatnya dengan tahun-tahun sebelumnya, di sisi lain, B telah menyelesaikan 

pendidikannya dan mulai masuk ke ranah pasar tenaga kerja. Di usia ke 22 

menunjukkan hal yang sama pada A, dan B telah menjalani tahun pertamanya sebagai 

pekerja dimana upah yang didapatkannya lebih sedikit dibanding A. pada usia 23 

terlihat bahwa  B telah mendapatkan upah yang setara  dengan si A yang telah bekerja 

selama 5 tahun.  Kemudian tahun-tahun selanjutnya terjadi kenaikan upah yang 

terlihat pesat pada B sedangkan upah A hanya terjadi kenaikan yang sama lambatnya 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatakan 

sumber daya manusia bisa mendatangkan pengaruh yang besar terhadap pendapatan 

pekerja . 

 Keterbatasan dari segi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, 

lingkungan sekitar tidak mendorongya untuk melanjutkan pendidikan atau di 

lingkungan itu pendidikan dianggap bukan sesuatu yang penting membuat remaja 

tidak ingin menempuh pendidikan yang tinggi bahkan sampai putus sekolah.  

D. Tenaga Kerja 

  Badan Pusat Statistik mengartikan tenaga kerja sebagai keseluruhan 

masyarakat yang berusia lima belas tahun ke atas dan mampu memproduksi baik 
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barang maupun jasa (Badan Pusat Statistik 2021). tenaga kerja sendiri dianggap 

sebagai human resource yang artinya berisi kemampuan seseorang yang dapat 

digunakan untuk berpartisipasi di dalam memproduksi baik itu barang maupun jasa 

(Hijriah dan Adiba 2019). adapun definisi tenaga kerja yang tertuang pada pasal 1  

UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  ialah: 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  (KEMENPERIN 2003). 

   Di dalam agama islam juga memberikan tuntunan kepada manusia untuk 

menjadi insan yang produktif dan dianjurkan untuk bekerja mencari karunia Allah di 

bumi ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam QS Al-

Jumu’ah/62: 10 : 

َ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُوْنفَاذَِا قضُِيَتِ الصَّ 
ِ وَاذْكُرُوا اٰللّٰ

لٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فىِ الْْرَْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اٰللّٰ  

 

Terjemahannya: 

“apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” 
(Departemen Agama RI 2007) 

 

  Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan kejadian  tepat hari jum’at saat 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di atas mimbar untuk 

berkhutbah, dan saat itu datanglah segerombolan unta yang membawa barang 

dagangan dari negeri syam yang berisi mirah atau makanan sebagai bekal perjalanan. 
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Kafilah dagang tersebut jalan secara berarak-arakan diikuti oleh genderang dan 

seruling sehingga  membuat jemaah yang sebelumnya tengah khusyuk mendengarkan 

khutbah berhamburan keluar untuk melihat kafilah dagang tersebut. Mereka 

meninggalkan Rasulullah dan hanya tersisa dua belas orang pada saat itu (Zuhaili 

2013).  

  Ibnu Katsir, dalam permulaan ayat 10 mengartikan bahwa ketika terdengar 

adzan dan perintah untuk berkumpul maka tidak ada lagi aktivitas jual beli yang 

diizinkan selama perintah tersebut belum ditunaikan (Abdullah dan Nafik HR 2015). 

Allah subhanahu wa Ta’ala menyeru untuk mencari karunianya sebanyak-banyaknya 

dengan bekerja, tetapi hal tersebut tetap mempunyai batasan. Allah Subhanahu wa 

Ta’ala hanya menganjurkan mencari rezeki yang baik dan menjauhi yang haram. 

Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin ‘Abdillah 

Radhiyallahu ‘Anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : 

َ وَأجَْمِلوُا فىِ الطَّلَبِ فَإنَِّ نَفْسًا َ  أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا اللَّّ لَنْ تمَُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفىَِ رِزْقَهَا وَإنِْ أبَْطَأَ عَنْهاَ فَاتَّقوُا اللَّّ

 وَأجَْمِلوُا فىِ الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ 

Artinya: 

Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan 
yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba 
akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, 
walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan 
tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan 
mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. (Qayyim 2012)   
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  Hadits di atas menganjurkan untuk mengejar dua kemaslahatan yakni 

kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Hal tersebut berlandaskan hadits yang 

menganjurkan untuk memilih cara yang baik untuk mencari nafkah. Taqwa kepada 

Allah bisa mendatangkan nikmat dan kebaikan yang akan diperoleh di akhirat kelak. 

Memilih cara yang baik dalam mencari rezeki akan mendatangkan ketenangan jiwa 

dan raga, serta menghilangkan rasa tamak akan dunia. (Qayyim 2012). 

  Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan tenaga kerja menjadi lebih spesifik, 

yakni tenaga kerja penuh, tenaga kerja tidak penuh, serta tenaga kerja yang belum 

atau tidak bekerja. angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetap tergolong 

sebagai tenaga kerja. angkatan kerja diartikan sebagai penawaran tenaga kerja di 

pasar kerja dan pembagiannya lebih sederhana, hanya dibagi menjadi 2 sub unit yaitu 

mereka yang  bekerja dan menganggur (Yuliasih 2018).  

   Hasil riset oleh Eka Rochaningrum memperlihatkan berbagai motivasi yang 

mendasari keputusan seseorang untuk bekerja ialah untuk membantu perekonomian 

keluarga, memiliki keterampilan di bidang tersebut, faktor lingkungan, dan upah yang 

besar (rochaningrum dan nihayah 2018). Sedangkan dalam memilih jenis 

pekerjaannya, ada beberapa hal yang dapat memengaruhinya, hal tersebut meliputi: 

angka melek huruf, pendidikan yang ditempuh, umur, pengalaman kerja serta 

pelatihan
 
(Khaafidh dan Poerwono 2013)

.
 Hal tersebut sejalan dengan teori keputusan 

yang didasari bagaimana manusia dapat menetapkan pilihan diantara beberapa pilihan 

yang tersedia agar berhasil memperoleh tujuan yang ingin diraih. adapun salah satu 

asumsi yang sering digunakan ialah prinsip rasionalitas dalam perilaku indvidu. 
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Dimana individu dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu memaksimalkan 

keuntungan atau manfaat dengan biaya yang sedikit (Khaafidh dan Poerwono 2013). 

   Dilihat dari segi perusahaan, Martini (2018) menyatakan bahwa salah satu 

aspek yang dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja ialah umur. Apabila pekerja 

telah berusia lanjut umumnya mereka mempunyai tenaga yang terbatas sehingga 

dikhawatirkan akan kesulitan dalam pekerjaannya. Berbeda dengan mereka yang 

masih muda dan masih mempunyai tenaga dan fisik yang kuat (Mayang sari 2020) 

sesuai dengan tujuan permintaannya yaitu agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa 

semakin meningkat dengan tingkat produktivitas yang tinggi. 

   Dalam pelaksanaan pembangunan, agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan 

maka diharapkan agar adanya peran dan partisipasi masyarakat didalamnya tanpa 

membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun wanita. Wanita di  perkotaan maupun di 

pedesaan mempunyai peran yang besar dalam pembangunan masyarakat. Sehingga 

hal tersebut perlu ditingkatkan guna mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, 

pengembangan SDM yang berkualitas, serta membantu dalam pemeliharaan 

lingkungan. Umumnya terdapat tiga peran wanita dalam pembangunan, yakni:  

perempuan bisa berperan sebagai sumber daya yang dapat membantu dalam 

pembangunan, perempuan  bisa berperan selaku pembimbing keluarga dan 

perempuan  dapat berperan sebagai subjek pembangunan (Dewi dan Karmini 2013:1).  

  Undang-undang ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 yang memengaruhi revisi 

UU No. 13 tahun 2003 menyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara 

tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita di pasar kerja menurut pasal 5 dan pasal 
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6. Undang-undang tersebut menjadi salah satu pelopor meningkatnya partisipasi 

wanita dalam pasar tenaga kerja. partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja 

memperlihatkan adanya tambahan suplai tenaga kerja wanita secara makro
 
(Ardella, 

Istiyani, dan Jumiati 2019). Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan membantu perekonomian keluarga.    

  Teori klasik pra-Solow menyatakan bahwa negara yang belum maju, hanya 

perlu meningkatkan modal fisik, tenaga kerja , sumber daya manusia dan efisiensi 

alokasi dalam penggunaannya (Mayang sari 2020). Tidak hanya laki-laki saja, Wanita 

juga termasuk anggota keluarga selayaknya anggota keluarga lainnya yang memiliki 

tugas, fungsi yang sama dalam suatu keluarga. Tetapi masyarakat memiliki asumsi 

kuat bahwa bahwa pekerjaan perempuan hanys seputar melahirkan anak, 

membesarkan anak, melayani suami, dan melakukan pekerjaan rumah tangga 

sehingga seringkali membuat wanita hanya menggunakan sedikit waktunya di luar 

rumah sehingga aktivitas wanita lebih terkungkung sebagai pengurus rumah tangga 

saja karena itu, masyarakat menganggap bahwa wanita tidak perlu menempuh 

pendidikan yang tinggi (Handayani 2015) keadaan ini sangat sering ditemui terutama 

di daerah pedesaan (Marta 2012). Padahal salah satu aspek penting dalam 

pengembangan kapabilitas perempuan adalah pendidikan (Mayang sari 2020). 

  Disparitas gender tidak menjadi masalah kecuali mengarah pada 

ketidaksetaraan gender. Masalah muncul apabila disparitas gender menimbulkan 

banyak ketidakadilan terutama bagi perempuan seperti sub ordinasi, marginalisasi 

stereotype, kekerasan, dan dianggap sebagai beban kerja (Quraisy dan Nawir 2017).  
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Dalam banyak kasus, tanggung jawab dan fungsi perempuan seringkali dibagi, 

sehingga menjadi hambatan bagi perkembangan perempuan dalam masyarakat. 

perempuan selalu dikonotasikan sebagai mahluk lemah yang dimanjakan oleh tradisi. 

Akibatnya, perempuan bisa menganut kepercayaan itu sehingga mereka percaya 

bahwa mereka seharusnya hanya berada di dapur, merawat anak-anak dan pasangan 

mereka. Ketika perempuan memiliki tanggung jawab lain di luar rumah, wanita hanya 

dapat mencurahkan sebagian kecil waktunya karena tanggung jawab utamanya adalah 

sebagai ibu rumah tangkaga. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut mulai 

disoroti oleh berbagai tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender. Realitanya, 

ketidaksetaraan gender disebabkan tidak hanya oleh konstruksi sosial, tetapi juga oleh 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan wanita, sehingga wanita kerap kali 

dianggap tidak mampu terlibat dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga 

(Handayani 2015). 

  Perkembangannya sekarang ini tugas wanita dalam rumah tangga semakin 

meluas lagi. Tidak hanya mempunyai peran dalam lingkup keluarga lagi tetapi juga 

ikut berperan untuk menopang kehidupan keluarga juga (Mery Mentari Noor, Ellyn 

Normelani 2018) sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering 

memberikan kontribusi signifikan dari segi ekonomi dan rumah tangga (Mayanti dan 

Bachtiar 2015) tetapi di berbagai bidang seperti teknisi atau pekerja lapangan masih 

di dominasi oleh laki-laki (Quraisy dan Nawir 2017).  

  Adapun beberapa aspek yang memengaruhi wanita untuk berpartisipasi dalam 

pasar kerja di dalam penelitian Dewi dan Karmini (2013) yakni ingin meningkatkan 
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penghasilan atau pendapatan keluarga, tidak ingin bergantung pada suami,  perbaikan 

status, dan memperoleh pengembangan diri.  Senada dengan yang dikatakan 

sebelumnya, di dalam penelitian Elfindri dan Nasri, faktor ekonomi keluarga juga 

sebagai salah satu aspek yang memengaruhi partisipasi kerja wanita yang telah 

menikah atau berstatus kawin. Jika kondisi perekonomian keluarga melemah atau 

adanya ketidakseimbangan antara pendapatan kepala keluarga dengan banyaknya 

tanggungan keluarga maka hal tersebut akan memengaruhi perempuan dalam 

kegiatan ekonominya. Tuntutan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat 

menyebabkan wanita tidak hanya berkecimpung ke dalam sektor formal untuk 

menutupi biaya kesehariannya tetapi banyak dari mereka bekerja di sektor informal. 

Sektor Informal merupakan opsi bagi seluruh golongan masyarakat, sebab seluruh 

masyarakat dapat terserap, tanpa wajib adanya latar pendidikan yang resmi (formal), 

tanpa perlu Skill, serta tanpa prosedur yang dianggap menyulitkan. Tetapi ironisnya, 

sektor ini masih berkutat dalam aktivitas ekonomi yang tidak terorganisir, tidak 

terdaftar, serta tanpa proteksi hukum (Farida 2011). 

E. Sektor Formal dan Informal 

a. Sektor Formal 

  Sektor formal adalah sektor yang mencakup  perusahaan yang berizin resmi, 

dan berbadan hukum (Mayang sari 2020), adapun yang termasuk dalam sektor formal 

umumnya ialah perusahaan yang telah mempunyai skala yang besar (Mayang sari 

2020). Adapun menurut BPS kategori pekerjaan yang termasuk ke dalam sektor 
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formal adalah buruh dibayar, buruh tetap, karyawan dan pegawai (Badan Pusat 

Statistik 2020). 

 Hasil riset yang dilakukan Illanukey Mayangsari (2020) mengungkapkan 

bahwasanya umur mempunyai pengaruh terhadap serapan kerja formal, yaitu apabila 

usia semakin menua maka peluang serapan kerjanya akan semakin kecil, sebab 

adanya ketentuan umur untuk berpartisipasi dalam sektor tersebut. Sehingga jika usia 

semakin meningkat maka kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sektor tersebut 

juga akan semakin kecil (Mayang sari 2020). Adapun jam kerja yang dimiliki oleh 

para pekerja formal ini cenderung lebih besar dari pekerja yang berada di sektor 

informal. Sebab di sektor formal terdapat standar minumum yang harus dilaksanakan 

oleh para pekerja (Mayang sari 2020). 

b)   Sektor Non Formal 

  Menurut Dewa dan Made, sektor infomal merupakan sekumpulan aktivitas 

ekonomi yang mempunyai skala kecil tetapi juga sebagai aktualisasi peningkatan 

kesempatan kerja di negara yang belum maju (Ayu dan Saraswati 2017). Sektor ini 

memiliki ciri-ciri seperti aktivitas ekonomi yang tidak teratur, tidak berbadan hukum, 

modal yang kecil, tidak perlu keterampilan khusus dan pendidikan tinggi untuk 

memasuki sektor ini, lokasi bisnis yang berpindah-pindah, (Farida 2011). Menurut 

BPS, pekerja yang termasuk dalam sektor informal adalah berusaha secara mandiri, 

usaha yang dibantu oleh pekerja sementara, buruh tidak tetap atau berpindah-pindah 
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tempat pekerjaan, pekerja yang berasal dari keluarga tetapi tidak mendapatkan upah 

(Badan Pusat Statistik 2020).  

  Pendampingan buruh nasional menjelaskan lebih rinci terkait sektor informal, 

sektor informal juga mempunyai sub-sektor seperti perdagangan, transportasi dan 

jasa. Adapun sektor perdagangan yang berstatus informal seperti toko kelontong, 

pedagang kaki lima, asongan, dan pedagang keliling yang biasanya tidak memiliki 

tempat yang pasti. Di sektor transportasi yang bergerak di bidang angkutan dengan 

biaya yang kecil misalnya, perahu tambang, angkutan kota, ojek, dan becak. Adapun 

sektor jasa seperti jasa ketik, buruh cuci, pemulung, dan tengkolak (Handayani 2015) 

  Salah satu alasan meningkatnya sektor ini di kota-kota besar disebabkan oleh 

perpindahan penduduk ke kota yang terlalu pesat karena adanya ekspektasi upah yang 

tinggi. maka sebagian besar yang tidak terserap ke dalam sektor formal berakhir di 

sektor informal yang memberikan peluang usaha bagi setiap orang yang berpartisipasi 

di dalamnya. Dengan demikian, sektor tersebut seringkali dikenal sebagai sektor yang 

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan (Dewi dan Karmini 2013). Realitanya, 

sektor informal memang memberi sumbangsih pada PDB yakni dengan peningkatan 

lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja (Mayang sari 2020). 

  Tetapi, dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal kerap 

dimarginalkan dan tidak mendapat perlakuan yang layak dari pemerintah. Sektor 

informal kerap kali kesulitan mendapatkan modal usaha, dianggap mengganggu tata 

ruang kota (Dewi dan Karmini 2013), tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak 

memiliki waktu yang jelas dalam bekerja. Pekerja di sektor informal hanya bisa  
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bergantung pada pemberi kerja yang menentukan jam kerja para pekerja wanita atau 

bahkan pekerja wanita sendirilah yang menentukan waktu kerjanya dalam sehari 

begitu pula hari libur yang diinginkan dalam sebulan. Hal tersebut menunjukkan 

waktu yang tidak pasti, sehingga terkadang waktu dalam bekerja biasanya lebih 

sedikit dibandingkan dengan pekerja wanita di sektor formal dan pekerja di sektor 

informal cenderung menerima gaji atau upah yang tidak pasti, tidak ada tanggungan 

pula dalam bekerja (Ayu dan Saraswati 2017). 

F. Pengaruh Antar Variabel 

a. Pengaruh Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di 

Sektor Formal dan Informal 

  Saat ini tugas dan peranan wanita semakin berkembang sehingga wanita tak 

jarang  ditemui di berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Perempuan berupaya 

memperoleh pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pendidikan 

menjadi penyebab meningkatnya partisipasi tenaga kerja wanita, sehingga mereka 

tidak lagi hanya bekerja sebagai pengurus rumah tangga, namun juga turut ikut 

bekerja membantu kepala keluarga (Pratomo 2017).    

  Saat ini, sangat luas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih 

tinggi,Usia perkawinan pertama kemungkinana besar akan tertunda oleh sekolah yang 

ditempuh dengan waktu yang lama, sehingga setelah menikah akan  memberi pilihan 

untuk bekerja atau mengurus anak (Rahman dan Syakur 2018).  
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  Akan tetapi, karena keterbatasan wanita dalam menempuh pendidikan serta 

mendapat keahlian mengakibatkan perempuan rela untuk bekerja tanpa memandang 

jenis  pekerjaan yang ia kerjakan. Oleh karena itu sebagian besar dari mereka berada 

di sektor informal (Farida 2011). Bambang dan Mukhlis mengatakan bahwa salah 

satu alasan yang melatarbelakangi wanita untuk memilih bekerja di sektor informal 

ialah karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat 

pendidikan mereka (P. M. Dewi 2012). 

b. Pengaruh Tingkat Fertilitas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita 

Tingginya jumlah tanggungan keluarga dalam suatu rumah tangga tanpa 

diikuti dengan meningkatnya ekonomi keluarga, maka akan melibatkan anggota 

keluarga selain suami untuk turut berpartisipasi dalam bekerja (P. M. Dewi 2012). 

Berbeda dari yang dikatakan sebelumnya, menurut Devanto, wanita yang sudah 

menikah umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja dibandingkan dengan 

wanita yang belum menikah, karena perempuan berstatus kawin menghabiskan 

sebagian besar waktunya dirumah (Pratomo 2017). Sejalan juga dengan yang 

dikemukakan oleh Endang dalam penelitiannya, bahwa di indonesia, umumnya 

wanita yang belum menikah ikut berpartisipasi dalam pasar kerja tetapi setelah 

mereka memiliki bayi, mereka mengundurkan diri (Syamsul 2018). juga senada 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angrist dan Evans dalam Andrea Molina 

Vera (2015) bahwa kesuburan memberikan sekitar 12 poin persentase dampak negatif 

terhadap penawaran kerja wanita (Vera 2015). Lalu ada juga yang merasa terhambat 
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oleh kehadiran anak tetapi juga ingin bekerja, maka ia memilih untuk bekerja di 

sektor informal (P. M. Dewi 2012).  

c. Fertilitas dapat Memoderasi Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 

dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Informal 

  Dari segi tingkat fertilitas, Menurut Mantra, meningkat atau menurunnya 

fertilitas dipengaruhi oleh faktor demografi dan faktor non demografi dan termasuk di 

dalamnya pendidikan (Fitri 2016). Menurut Holsinger dan Kasarda, pendidikan dapat 

berdampak pada fertilitas, karena mendorong keinginan mobilitas sosial vertikal 

sekaligus menekan keinginan untuk memiliki keluarga besar (Apriyanti; Darsono; 

Trisnaningsih; 2014). 

   Pengamatan  di atas senada dengan pernyataan Schultz.TP bahwa  

meningkatnya kesempatan perempuan untuk menempuh pendidikan sangat terkait 

dengan penurunan tingkat fertilitas, terutama pada tingkat pendidikan awal dan 

menengah (9 tahun). Umunya, perempuan yang menempuh pendidikan dengan kurun 

waktu yang lama, akan cenderung memiliki keluarga yang lebih kecil dan turut 

berpartisipasi dalam pendapatan keluarga (Syamsul 2018).  

   Penelitian di atas senada dengan yang dikatakan oleh handayani bahwa 

beberapa wanita yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah seringkali 

mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. karena untuk masuk di sektor formal 

memerlukan kualifikasi pendidikan, hal tersebut membuatnya menjadikan sektor 

informal sebagai satu-satunya jalan keluar (Handayani 2015).  
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G. Kajian Pustaka 

Andri dan Eny (2018)  dalam studi mereka, “Pengaruh Fertilitas Terhadap 

Tenaga Kerja Wanita” menganalisis data dengan cross section. Studi ini dilakukan di 

Indonesia dengan menggunakan data IFLS dan metode instrumental variable oleh 

Angrist dan Evans (1996 dan 1998). Studi ini menyatakan bahwasanya pemilihan 

jenis kelamin anak bisa memengaruhi tingkat fertilitas yang kemudian berdampak 

pada partisipasi wanita di pasar kerja. Hasil penelitian Andri dan Eny menyatakan 

bahwasanya tingkat pendidikan dan status perkawinan memberi pengaruh positif 

terhadap penawaran kerja perempuan. Sedangkan fertilitas dan pendapatan 

memberikan pengaruh negatif terhadap penawaran tenaga kerja perempuan. 

 Syamsul (2018)dalam penelitan berjudul “Pendidikan dan Kesempatan Kerja 

Bagi Wanita Terhadap Tingkat Fertilitas di Kota Gorontalo” menunjukkan bahwa 

pendidikan tinggi berhubungan dengan tingkat fertilitas dengan hubungan yang 

sedang. Kesempatan pendidikan dalam menempuh pendidikan yang tinggi cenderung 

menurunkan angka fertilitas, karena pada awalnya tingkat fertilitas naik, dan 

kemudian turun ketika perempuan mencapai tingkat sarjana. 

 Fitri Sulistriyanti dan Lapeti sari dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Partisipasi Kerja Wanita Nikah di Kota Pekanbaru”memakai 

data primer yang dikumpulkan dari seratus responden dan kemudian dianalisis 

menggunakan metode regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS. Hasil yang 

ditemukan menyatakan bahwa latar belakang pendidikan, pendapatan suami, dan 
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jumlah anggota keluarga (tambahan anak) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap partisipasi tenaga kerja wanita nikah di pekan baru. 

 Puteri Sundari dalam penelitianberjudul “Analisis Penawaran Tenaga Kerja 

Wanita Menikah di Sumatera Barat” menggunakan data cross section untuk 

melakukan analisis deskriptif dan induktif. Hasil dari studi ini kemudian 

menunjukkan bahwasanya pekerjaan suami dan jumlah anak bayi di bawah lima 

tahun berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap penawaran kerja wanita 

menikah di sumatera barat. Sedangkan umur, pengeluaran rumah tangga, tingkat 

pendidikan, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran 

tenaga kerja wanita di Sumatera Barat. 

 Indah Puspa Lestari (2019) dalam penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita di Sumatera Barat 

Tahun 2000-2017” penulis menganalisis penelitian ini dengan regresi linear berganda 

menggunakan metode OLS pada aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Tingkat Upah berpengaruh positif  (+) dan tidak signifikan terhadap partisipasi 

angkatan kerja wanita di Sumatera Barat,  sedangkan Jumlah angkatan kerja 

berpengaruh positif (+) dan memiliki efek yang signifikan terhadap terhadap 

partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera Barat. Sementara itu, fertilitas 

berpengaruh negatif (-) dan tidak signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja 

wanita di Sumatera Barat. 

Devanto (2017), Dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan dan 

Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-
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U”  studi ini menggunakan data cross-section yang kemudian dilakukan analisis 

probit. Adapun data yang digunakan berasal  dari Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) 2015. Hasil riset ini memperlihatkan kebenaran hipotesis kurva- U bahwa 

Sekolah Menengah Pertama merupakan partisipasi angkatan kerja terendah (7 tahun 

lama sekolah). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ebrahim Azimi (2015) dengan judul 

“The Effect of Children on Female Labor Force Participation in Urban Iran” 

menggunakan data yang diperoleh dari Iranian HIES (Household Income and 

Expenditure Survey) dengan kurun waktu 1994-2003 dan kemudian dianalisis dengan 

model regresi 2SLS (Two Stage Least Square) terhadap partisipasi tenaga kerja 

wanita. Hasil yang ditemukan menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara 

tingkat fertilitas seseorang wanita terhadap partisipasi wanita di pasar kerja. 

H. Kerangka Pikir 

  Bersumber pada uraian literatur, riset terdahulu serta permasalahan yang 

dikemukakan di atas, maka berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini: 
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 (X) 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni, 

tingkat pendidikan sebagai variabel X, serapan kerja wanita di sektor formal sebagai 

variabel Y1, serapan kerja wanita di sektor informal sebagai variabel Y2, serta 

terdapat tambahan variabel yaitu fertilitas sebagai variabel moderasi.  

Hipotesis yang akan di uji terlebih dahulu dapat dilihat pada H1, hal tersebut 

bermaksud untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap serapan kerja wanita 

di sektor formal (Y1) dan sektor informal (Y2). Hipotesis yang selanjutnya di uji 

dapat dilihat pada H2, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

fertilitas terhadap serapan kerja di sektor formal (Y1) dan sektor informal (Y2). 

Hipotesis terakhir yang akan diuji dapat dilihat pada H3, yaitu fertilitas sebagai 

variabel moderasi atau variabel yang dapat melemahkan atau memperkuat hubungan 

variabel independen dan dependen. Variabel yang dipilih sebagai variabel moderasi 

adalah tingkat fertilitas yang diukur dengan GFR atau tingkat fertilitas umum di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan dinas 

kesehatan.  

I. Hipotesis 

1. Pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita formal 

maupun informal di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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  Pendidikan termasuk dalam aspek modal manusia yang bisa meningkatkan 

kualitas dan daya saing untuk memasuki pasar kerja (Mayang sari 2020). Seiring 

perkembangan zaman, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan semakin 

memerlukan tenaga kerja yang terdidik. Manajer, akuntan, pekerja dari bidang 

teknisi, atau tenaga kerja profesional lainnya akan sangat diperlukan dalam 

perekonomian sektor modern (Sudono Sukirno, 2013). Menurut Todaro (2000) 

melalui investasi pendidikan, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keahlian 

sehingga mendorong peningkatan dalam produktivitas kerjanya. karena perusahaan 

akan menghasilkan lebih banyak jika mempekerjakan tenaga kerja dengan 

produktivitas yang tinggi. Maka melalui pemerataan pendidikan akan menghasilkan 

penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sihombing (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan dapat meningkatkan terserapnya tenaga kerja, jika tingkat 

pendidikan seseorang rendah maka akan mengakibatkan sulitnya diterima dalam 

pasar tenaga kerja. Senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Insana 

dan Ahmad Kafrawi Mahmud (2021), menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja.  

 

H2 = Pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor formal 

dan informal di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Pengaruh tingkat fertilitas terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di sektor 

formal dan informal Provinsi Sulawesi Selatan. 

  Menurut Simanjuntak (2001), Jika kondisi perekonomian keluarga melemah 

atau adanya ketidakseimbangan antara pendapatan kepala keluarga dengan 

banyaknya tanggungan keluarga maka hal tersebut akan memotivasi perempuan 

untuk membantu meningkatkan penghasilan (P. M. Dewi 2012) beberapa hasil 

penelitian senada dengan pendapat di atas, salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fitri Sulistriyanti dan Lapeti Sari yang menyatakan bahwa  jumlah 

keluarga (tambahan anak) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

partisipasi tenaga kerja wanita. 

  Sebaliknya, Angrist dan Evan dalam Andrea Molina Vera (2015) 

mengatakan bahwa Kesuburan memberikan sekitar 12 poin persentase dampak 

negatif terhadap penawaran kerja wanita. Senada dengan yang dikemukakan oleh 

Angrist dan Evan, Endang dalam Syamsul (2018) menyatakan bahwa umumnya 

wanita yang belum menikah ikut berpartisipasi dalam pasar kerja, tetapi setelah 

memiliki bayi, mereka mengundurkan diri. Hal tersebut didukung oleh Alexander 

Bick (2016) yang menyatakan bahwa Umumnya seorang ibu baru bisa berpartisipasi 

dalam tenaga kerja lagi jika umur anaknya telah di atas 3 tahun saat anaknya sudah 

terlepas dari asi. Penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Eny (2018) dan Indah 

Puspita Lestari (2019) menyatakan bahwa fertillitas berpengaruh negatif terhadap 

penawaran tenaga kerja wanita. 

 



45 

 

45 

 

H1 = Fertilitas berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor formal 

dan informal di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Fertilitas dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal maupun informal di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Menurut  Bouge, Pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap 

fertilitas dibandingkan dengan variabel lain (Syamsul 2018, 218) Wanita yang 

menempuh pendidikan dengan waktu yang lama juga akan meningkatkan umur kawin 

pertamanya sehingga hal ini membuat jumlah anak yang dilahirkan akan lebih sedikit 

dikarenakan lamanya waktu yang ia habiskan di bangku sekolah (Hanum and Andiny 

2018, 162). Begitupun hubungan antara pendidikan dan tenaga kerja, pendidikan 

termasuk dalam aspek human capital atau modal manusia yang akan meningkatkan 

kualitas dan daya saing untuk memasuki pasar kerja  (Mayang sari 2020, 4). Dari 

penjelasan di atas variabel fertilitas sebagai variabel moderasi di duga memiliki peran 

untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

H3 = Fertilitas memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan dan penyerapan 

tenaga kerja wanita sektor formal dan informal di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kuantitatif yakni suatu observasi 

yang digunakan guna menguji teori dan hipotesis yang akan dikembangkan. Studi ini 

akan menjelaskan hubungan variabel Pendidikan sebagai variabel independen dan 

variabel serapan kerja wanita formal dan informal sebagai variabel dependen untuk 

mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas 

yaitu tingkat pendidikan terhadap variabel terikat serapan kerja wanita di sektor 

formal dan informal di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui apakah 

variabel fertilitas tergolong sebagai sebagai variabel moderasi yang dapat mempererat 

hubungan atau justru melemahkan hubungan antar keduanya.  

B. Pendekatan Penelitian 

  Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif . 

Deskriptif-verifikatif,  yakni salah satu teknik yang dipakai untuk mengamati sebuah 

kasus dengan tujuan mengetahui kausalitas antar variabel lewat pengujian hipotesis 

dengan statistik lalu mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai obyek yang 

diamati. 



50 

 

50 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

  Metode penghimpunan data pada studi ini adalah dokumentasi. Metode 

dokumentasi ialah langkah yang diambil untuk memperoleh data mengenai aspek 

yang bersangkutan dengan atau variabel penelitian. metode tersebut digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa seberapa banyak kelahiran yang terjadi, seberapa 

banyak wanita yang bekerja di sektor formal dan informal, dan mengenai data 

pendidikan terakhir yang ditamatkan wanita. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa data publikasi tahunan yang diterbikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan seperti “Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka” dan “ Keadaan 

Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan”. Adapun data bayi lahir diperoleh dari 

publikasi tahunan dari Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Selatan yaitu “Profil 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan”. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini ialah data sekunder dimulai dari periode 2005 sampai 2020.  

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Analisis data ialah proses penguraian data untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya lalu kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk yang lebih mudah 

dimengerti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analisis Regresi 

Sederhana dan Analisis Regresi Moderasi (MRA). Model regresi sederhana dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

 Y1 = α + bX             X1 → Y1 ....................................... Persamaan 1 

 Y2 = α + bX      X1 → Y2 ....................................... Persamaan 2 
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 Y1 = α + bZ                   Z1 → Y1......................................... Persamaan 3 

 Y2 = α + bZ                   Z1 → Y2 ........................................ Persamaan 4 

 Dimana : 

  X1   = Pendidikan 

  Y1   = Penyerapan tenaga kerja di sektor formal  

  Y2  = Penyerapan tenaga kerja di sektor informal 

  Z1  = Fertilitas 

 

Untuk menentukan konstanta α dan b maka ditentukan menggunakan persamaan:  

α = 
(∑𝑌𝑖)(∑𝑋𝑖2)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

b = 
𝑛 (∑𝑋𝑖𝑌𝑖2)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

Lalu untuk Pengujian hipotesis terakhir dalam penelitian ini menggunakan 

variabel moderasi untuk melihat apakah variabel Z yaitu pendidikan bisa menguatkan 

atau justru melemahkan hubungan variabel bebas dan terikat. Penelitian ini 

menggunakan metode interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan 

cara mengalikan variabel moderasi dengan variabel independen. Seperti persamaan 

berikut : 

Y1 = α + β1X1+ e ...................................................................... Persamaan 5 

Y1 = α + β1X1 + β 2Z1 +  e  .......................................................  Persamaan 6 

Y1 = α + β 1X1 + β 2Z1 +  β 3X1 *Z1 +  e .....................................  Persamaan 7 
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Y2 = α + β1X1+ e ..................................................................  Persamaan 8 

Y2 = α + β 1X1 + β 2Z1 +  e .......................................................  Persamaan 9 

Y2 = α + β 1X1 + β 2Z1 +  β 3X1*Z1 +  e ....................................  Persamaan 10 

Keterangan : 

α   : Konstanta 

b   : Koefisien regresi 

e   : Error 

Y1    : Penyerapan tenaga kerja wanita sektor formal  

Y2    : Penyerapan tenaga kerja wanita sektor informal  

X1   : Pendidikan 

Z1   : Fertilitas 

X1 * Z1   : Interaksi antara tingkat pendidikan dengan fertilitas 

 

N ∑X1 ∑Z1  a  ∑Y1 

∑X1 ∑X1
2 

∑X1Z1 x b1 = ∑Y1.X1 

∑Z1 ∑X1Z1 ∑Z1
2 

 b2  ∑Y1.Z1 

 

N ∑X1 ∑Z1  a  ∑Y2 

∑X1 ∑X1
2 

∑X1Z1 x b1 = ∑Y2. 

X1 

∑Z1 ∑X1Z1 ∑Z1
2 

 b2  ∑Y2. Z1 
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 Untuk mencari koefisien regresi berikut persamaannya : 

Y1 = a + b1X1 + b2Z1 + e 

Y2 = a + b1X1 + b2Z1 + e 

a = 
Determinan [ A1] 

Determinan [A]
 

b1 = 
Determinan [ A2] 

Determinan [A]
 

b2 = 
Determinan [ A3] 

Determinan [A]
  

 Untuk mencari Koefisien determinasi dan koefisien determinasi adjusted: 

R
2 
=1 

𝛴(𝑌1−𝑌1̂)2

𝛴(𝑌1−�̅�1)2 

R
2 
=1 

𝛴(𝑌2−𝑌2̂)2

𝛴(𝑌2−�̅�2)2 

 

Radjusted
 
= R

2
 - 

𝑃(1−𝑅2)

𝑁−𝑃−1
 

 Untuk mengukur kesalahan dari model maka digunakan persamaan berikut: 

𝑆𝑒 = √
∑(𝑌 − �̂�)2

𝑛 − 𝑘
 

 Untuk mengukur tingkat kesalahan dari coefficient X maka : 

𝑆𝑏 = √
𝑆𝑒2

𝐷𝑒𝑡[𝐴]
(𝐾𝑖𝑖) 

 Dalam penarikan kesimpulan pada uji ini, terdapat tiga cara : 
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1) Apabila kedua persamaan sama sama tidak signifikan ( b = 0) maka 

Z bukanlah variabel moderasi, tetapi hanya variabel dependen. 

2) Apabila kedua persamaan sama sama signifikan( b ≠ 0) maka Z 

tergolong sebagai variabel quasi moderasi. 

3) Apabila dalam dua persamaan dan satunya siginfikan, sedangkan 

yang lainnya tidak signifikan maka Z merupakan variabel pure 

moderasi. 

Berikut penarikan kesimpulan untuk penyerapan tenaga kerja wanita di sektor 

formal yang dimoderasi oleh fertilitas  X → Y1   :  

                      Z1 

1) Apabila  persamaan 6b2  dan  7b2 juga tak signifikan (b2 = 0)  maka 

Z1 bukanlah variabel moderasi tetapi hanya variabel bebas. 

2) Apabila persamaan 6b2  dan 7b2 sama-sama signifikan (b2 ≠ 0)  maka 

Z1 merupakan variabel quasi moderasi. 

3) Apabila persamaan 6b2 tidak signifikan (b2 = 0) dan persamaan 7b2 

signifikan(b2 ≠ 0) atau terjadi sebaliknya, maka Z1 merupakan 

variabel pure moderasi. 

Berikut penarikan kesimpulan untuk penyerapan tenaga kerja wanita di sektor 

informal yang dimoderasi oleh fertilitas atau   X → Y2   :  

               Z1 

1) Apabila  persamaan 9b2  dan  10b2 juga tak signifikan (b2 = 0)  maka 

Z1 bukanlah variabel moderasi tetapi hanya variabel bebas. 

↑ 

↑ 
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2) Apabila persamaan 9b2  dan 10b2 sama-sama signifikan (b2 ≠ 0)  

maka Z1 merupakan variabel quasi moderasi 

3) Apabila persamaan 9b2 tidak signifikan (b2 = 0) dan persamaan 10b2 

signifikan (b2 ≠ 0) atau terjadi sebaliknya, maka Z1 merupakan 

variabel pure moderasi. 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji normalitas  

Uji normalitas menentukan apakah variabel dependen dan variabel 

independen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. model regresi yang 

layak digunakan dalam penelitian apabila data berdistribusi dengan normal. untuk 

pendekatan analisis grafis, untuk melihat normalitas data yang diuji dapat 

menggunakan grafik histogram atau kolmogorov siliarnov dan dikatakan normal 

apabila tingkat signifikansinya > 0,05 (Ghozali 2011). 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas 

dalam model regresi. Model regresi yang layak digunakan sebaiknya memiliki 

korelasi yang rendah diantara variabel independen. Torelance value menjelaskan 

variabilitas variabel independen yang yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel independen lain.  Nilai tolerance value yang rendah setara dengan angka VIF 

tinggi(karena VIF = 1/tolerance) dan menggambarkan tingginya kolinearitas. 

Tolerance value sebesar 0,10 = VIF 10 lebih umum digunakan dalam pengujian ini. 
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Apabila tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. Adapun  rumus yang digunakan adalah (Santoso 2012) : 

 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tes ini bertujuan guna menentukan apakah terdapat varians yang berbeda 

pada model regresi yang digunakan terhadap obervasi satu ke yang lainnya. Tidak 

terdapat heteroskedastisitas dan homoskedastisitas menunjukkan bahwa model 

regresi layak dipakai. Dalam menentukan terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas, 

maka perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut : jika terlihat beberapa titik yang 

membentuk sebuah pola, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika 

tidak ada pola yang terlihat atau terlihat beberapa titik yang tersebar, maka tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi  

Model yang layak digunakan apabila tidak ditemukan autokorelasi. Uji 

autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dan t-1 pada model regresi.  

2. Uji hipotesis  

1. Uji Koefisien Determinasi 

VIF =  
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 atau 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =   

1

VIF
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Uji ini dilakukan guna menilai kapasitas model dalam  menjelaskan ragam 

variabel terikat. Koefiseien determinasi bernilai antara 0 dan 1. Nilai yang rendah 

menunjukkan keterbatasan variabel X dalam menerangkan variabel Y. apabila 

terdapat nilai yang hampir serupa dengan variabel indepen maka hal tersebut akan 

membantu untuk menerangkan variabel Y(Ghozali 2011) . 

2. Uji parsial (Uji T) 

Uji-t dilakukan guna membandingkan thitung dan tTabel dalam menerangkan 

pengaruh variabel X pada variabel Y, dengan rumus sebagai berikut :
 

 

 

 

Keterangan:  

t  = nilai uji t  

r = koefisien korelasi  

r2 = koefisien determinasi  

n-2      = derajat kebebasan distribusi student 

dengan menggunakan batas signifikasi 0,05. Output yang diperoleh dari uji-t 

lalu dibandingkan dengan t-tabel. Jika signifikansi output yang dihasilkan < 0,05 

maka persamaan regresi tersebut dinilai signifikan. Kriteria berikut digunakan 

sebagai dasar untuk perbandingan:  

 H0 ditolak bila  :   tHitung ≥  tTabel atau  nilai sig < 0,05  

 H0 diterima bila :  tHitung < tTabel atau nilai sig > 0,05  

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

𝑟√1 − 𝑟2 
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 Jika H0 diterima maka dapat disimpulkan tidak berpengaruh sedangkan bila 

H0 ditolak artinya berpengaruh. 

 

Tabel 3. 1 

Kriteria Pengujian Hipotesis 

Jika tHitung  < ttabel 

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap serapan kerja wanita formal 

di Provinsi Sulawesi Selatan. H0 

diterima maka Ha ditolak.  

Jika tHitung > tTabel 

Tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap serapan kerja wanita formal 

di Provinsi Sulawesi Selatan. H0 

ditolak maka Ha diterima. 

Jika tHitung  < ttabel 

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap serapan kerja wanita informal 

di Provinsi Sulawesi Selatan. H0 

diterima maka Ha ditolak.  

 

Jika tHitung > tTabel 

Tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap serapan kerja wanita informal 

di Provinsi Sulawesi Selatan. H0 

ditolak maka Ha diterima.  
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Jika tHitung  < ttabel 

Fertilitas tidak berpengaruh terhadap 

serapan kerja wanita formal di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  H0 

diterima maka Ha ditolak.  

Jika tHitung > tTabel 

Fertilitas berpengaruh terhadap 

serapan kerja wanita formal di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  H0 ditolak 

maka Ha diterima.  

Jika tHitung  < ttabel 

 

Fertilitas tidak berpengaruh terhadap 

serapan kerja wanita informal di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  H0 

diterima maka Ha ditolak. 

Jika tHitung > tTabel      

Fertilitas berpengaruh terhadap 

serapan kerja wanita informal di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  H0 ditolak 

maka Ha diterima. 

 

3. Uji simultan (Uji F) 

Uji-F yakni untuk mencari tahu pengaruh simultan antara variabel pendidikan 

terhadap variabel serapan kerja wanita di sektor formal dan informal. Uji-f  dalam 

studi ini menggunakan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. apabila nilai Fhitung > 
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Ftable, maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan arti, hipotesis 

alternatif (Ha) diterima atau semua variabel seperti Tingkat pendidikan dan fertilitas 

mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel serapan kerja wanita di sektor 

formal dan informal.  

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen (X) , dua variabel 

dependen (Y), serta 1 variable moderasi (Z). Adapun definisi operasional masing-

masing variable adalah sebagai berikut. 

1) Tingkat Pendidikan Wanita (X) yaitu jenjang pendidikan yang telah 

diselesaikan oleh wanita. Variabel ini diukur menggunakan pendidikan 

formal terakhir yang ditamatkan oleh wanita (SLTA ke Atas). 

2) Serapan Kerja formal (Y1) dan informal (Y2) adalah banyaknya lapangan 

kerja yang terisi oleh penduduk baik itu di sektor formal maupun informal. 

Data yang digunakan dalam variabel ini adalah wanita yang bekerja di sektor 

formal dan informal. 

3) Tingkat Fertilitas (Z) yaitu tingkat bayi yang lahir disertai tanda kehidupan 

saat dilahirkan (bayi lahir hidup). Variabel ini diukur dengan GFR (General 

Fertility Rate) atau angka kelahiran umum dengan mengalikan jumlah 

kelahiran perseribu penduduk wanita yang berada di usia subur (15-49 

tahun). 
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Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian untuk menjaga 

agar penelitian ini tetap terarah. Maka pembatasan permasalahan tersebut difokuskan 

pada pembahasan mengenai partisipasi tenaga kerja wanita, bagaimana pendidikan 

dapat memengaruhi partisipasi tenaga kerja, dan bagaimana fertilitas bisa 

melemahkan atau bahkan menguatkan hubungan antara kedua variabel tersebut. 

 

  



 

62 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang menjadi tempat observasi di dalam skripsi ini merupakan salah 

satu provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 

sepanjang 45.717,48 km
2 . 

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Sulawesi Selatan 

di sisi utara berhimpit dengan provinsi sulawesi barat dan sulawesi tengah, dan di sisi 

selatan berada di batas wilayah laut flores, kemudian di sisi barat bersebelahan 

dengan selat makassar, serta dibagian timur bersebelahan dengan teluk bone dan 

provinsi sulawesi tenggara. Dua puluh satu kabupaten terdiri di provinsi ini. 

Diantaranya ialah Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, 

Selayar, Pangkep, Bone Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, 

Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara  dan juga terdiri dari 3 kota, 

seperti: Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Kota Pare-Pare yakni 

kabupaten/ kota yang mempunyai luas terkecil dengan luas 99,33 km
2
. Adapun 

kabupaten/kota dengan luas wilayah terbesar dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara 

yakni seluas 7.502,58 km
2
.  Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai dua 

kabupaten kepulauan seperti kepulauan selayar dan pangkajene kepulauan. 

 Berdasarkan data tahunan terakhir yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi 

Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini diisi penduduk sebanyak 9,07 juta Jiwa. 
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Jumlah tertinggi berada di Kota makassar sebanyak 1.423,9 ribu jiwa sedangkan 

kepulauan selayar mempunyai jumlah penduduk yang paling rendah hanya sebanyak 

137,1 ribu jiwa. 

2. Kependudukan 

Pertumbuhan penduduk yang pesat jika tak diiringi dengan pangan yang sama 

seimbangnya, akan mengakibatkan masalah kependudukan. Maka dari itu malthus 

dalam Essay on the Principle Population mengatakan populasi manusia tumbuh 

dalam deret geometrik, sedangkan pangan manusia tumbuh mengikuti aritmatik, 

misalnya penduduk saat ini berjumlah delapan juta orang, maka tahun kedua 

meningkat sebanyak enam belas juta penduduk, tahun ketiga meningkat lagi sebanyak 

tiga puluh dua juta. Sedangkan produksi pangan hanya meningkat beberapa ton per 

tahun. Misalnya produksi pangan tahun ini sebanyak lima ton, tahun kedua enam ton 

dan tahun ketiga tujuh ton dan seterusnya. Diluar dari kondisi pangan, salah satu 

permasalahan yang muncul pada kondisi tersebut adalah masalah lapangan pekerjaan 

dan ketenagakerjaan. Jika sebuah negara mempunyai pertumbuhan penduduk yang 

tinggi, maka lapangan pekerjaan yang harus diciptakan setiap tahunnya pasti akan 

banyak juga, sehingga penduduk yang tidak terserap setiap tahunnya dalam pasar 

tenaga kerja akan membuat terjadinya pengangguran secara besar-besaran (Musliadi 

2017). 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

 Tahun 2016-2020  

 

Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk (Ribu) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kep. Selayar 131.6 133.0 134.2 135.6   137.1 

Bulukumba 413.2 415.7 418.3 420.6   437.6   

Bantaeng 184.5 185.5 186.6 187.6 196.7   

Jeneponto 357.8 359.7 361.7 363.8 401.6   

Takalar 289.9 292.9 295.8 298.7   300.9   

Gowa  735.4 748.2 760.6 772.7   765.8   

Sinjai  239.6 241.2 242.6 244.1 259.5   

Maros 342.8 346.3 349.8 353.1   391.8   

Pangkep  326.7 329.7 332.6 335.5   345.8   

Barru  171.9 172.7 173.6 174.3   184.5   

Bone  746.9 751.0 754.8 758.6   801.8   

Soppeng  226.3 226.4 226.7 227.0   235.2   

Wajo  394.4 395.5 396.8 397.8   379.1   

Sidrap  292.9 296.1 299.1 302.0   320.0   

Pinrang 369.5 372.2 374.5 377.1   404.0   

Enrekang  201.6 203.3 204.8 206.4   225.2   

Luwu  353.2 356.3 359.2 362.0 365.6   

Tana Toraja 230.1 231.5 232.8 234.0 280.8   

Luwu Utara 305.3 308.0 310.4 312.9   322.9   

Luwu Timur 281.8 287.8 293.8 299.7   296.7   

Toraja Utara 226.9 228.4 229.7 231.2   261.1   

Kota Makassar 1.469.1 1.489.0 1.508.4 1.526.7   1.423.9   

Kota Pare-Pare 140.4 142.0 143.7 145.2 151.5   

Kota Palopo 172.9 176.9 180.6 184.6   184.7   

Sulawesi Selatan 8.606.5 8.690.2 8.771.9 8.851.2   9 073.5 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan  

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwasanya terjadi kenaikan penduduk setiap 

tahun di Provinsi Sulawesi Selatan dan selisih terbanyak berada pada tahun 2019 ke 

tahun 2020. Penduduk di tahun 2020 meningkat sebanyak 186,3 ribu jiwa, sangat 
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jauh perbedaannya dibanding pertumbuhan penduduk di tahun sebelumnya yang rata-

rata peningkatan pendunduknya hanya sebesar 81,5 ribu penduduk .    

3. Pendidikan 

Perubahan perilaku, sikap, pemikiran, dan serta status sosial ekonomi dapat 

dipengaruhi oleh jenjang pendidikan (Hanum and Andiny 2018) maka dari itu 

pentingnya meakukan investasi terhadap manusia melalui pendidikan. Saat ini 

partisipasi perempuan dalam pendidikan sudah semakin meningkat begitu pula 

partisipasi perempuan dalam pendidikan formal di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut 

adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh perempuan yang bekerja: 

Tabel 4.2 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan oleh Wanita (SLTA ke Atas)  

Tahun 2005-2020  

tahuTahun Jumlah (Ribu) 

2005 233.256 

2006 304.736 

2007 230.851 

2008 321.911 

2009 264.336 

2010 389.249 

2011 434.104 

2012 488.403 

2013 494.845 

2014 523.255 

2015 544.764 

2016 597.959 

2017 579.834 

2018 647.490 

2019 696.166 

2020 726.673 

             Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
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4. Ketenagakerjaan 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan mencatat peningkatan pada 

penduduk yang bekerja. dibandingkan dengan tahun 2019, penduduk yang bekerja 

pada tahun 2020 meningkat sebanyak 176.772 orang dari 3.830.096 menjadi 

4.006.868 orang dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja yang paling 

tinggi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Selayar dengan tingkat persentase 98,83% 

yang sebelumnya ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan tingkat persentase 

sebesar 97,69% . Pada tahun 2019 angka pekerja di dominasi oleh kelompok umur 

35-39 tahun, tetapi pada tahun 2020 didominasi oleh golongan umur 30-34 tahun. 

5. Perempuan di Sektor Formal dan Informal 

  Sektor formal dilambangkan sebagai sektor yang memiliki izin resmi dari 

pemerintah dan dilindungi hukum (Mayang sari 2020).  Menurut Badan Pusat 

Statistik, Sektor formal ialah sektor yang mempunyai status pekerjaan seperti 

Karyawan atau pegawai yang mendirikan usaha dengan dibantu oleh pekerja tetap. 

Sektor ini tidak bisa dimasuki oleh siapa saja dengan lapangan kerja yang terbatas. 

Sedangkan menurut BPS, pekerja yang termasuk dalam sektor informal adalah 

berusaha secara mandiri, usaha yang dibantu oleh pekerja sementara, buruh tidak 

tetap atau berpindah-pindah tempat pekerjaan, pekerja yang berasal dari keluarga 

tetapi tidak mendapatkan upah (Badan Pusat Statistik 2020). Sektor ini cukup 

diminati karena tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan dapat dimasuki oleh 

siapa saja, usaha milik sendiri, berskala kecil, padat karya, tidak mengharuskan 

kemampuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Effendi dan Maning (2013) 
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mengatakan bahwa munculnya sektor informal terutama di perkotaan disebabkan  

karena lapangan kerja di kota tidak seimbang dengan perpindahan penduduk ke kota, 

sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian besar dari mereka menerima pekerjaan 

apapun untuk bertahan hidup (Amsal 2018). Walaupun seperti itu, sektor informal 

mampu menyelamatkan perekonomian negara sebagai sektor yang bebas dimasuki 

oleh siapa saja.   

Tabel 4.3 

Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal di Provinsi Sulawesi  

Selatan Tahun 2005-2020 

Tahun 
Sektor Formal 

(Ribu) 

Sektor Informal 

(Ribu) 

2005 116.873 154.267 

2006 273.040 578.966 

2007 173.409 815.895 

2008 266.740 879.638 

2009 197.885 875.816 

2010 318.033 876.379 

2011 381.255 838.650 

2012 417.663 827.574 

2013 427.737 770.045 

2014 452.321 872.261 

2015 466.984 844.148 

2016 463.044 976.926 

2017 471.839 856.129 

2018 502.613 965.618 

2019 565.813 909.243 

2020 517.187 1.062.854 

Sumber : Publikasi berbagai tahun oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 

Perempuan yang Bekerja di Sektor formal dan Informal  
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di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Sumber : Publikasi berbagai tahun oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Partisipasi perempuan pada sektor informal di Provinsi Sulawesi Selatan dari 

tahun 2005 sampai tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi sedangkan pada sektor 

formal cenderung mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2020. Partisipasi 

tertinggi perempuan di sektor formal yaitu pada tahun 2020 sebesar 517.187 ribu 

orang, dan pada sektor informal sebesar 1.062.854. Meningkatnya partisipasi 

perempuan di sektor informal disebabkan oleh jumlah penduduk yang bertambah 

tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal, atau bisa 

disebabkan juga oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk wanita, 

ketimpangan gender dalam pasar kerja semakin mengecil atau faktor lainnya. 

Sedangkan partisipasi terendah perempuan di sektor formal dan informal yaitu pada 
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tahun 2005. Partisipasi perempuan di sektor formal pada tahun itu hanya sebesar 

116.873 ribu orang sedangkan pada sektor informal sebesar 154.267 ribu orang.  

6. Fertilitas 

Fertilitas menurut mantra ialah keadaan dimana perempuan melahirkan bayi 

dalam kondisi yang hidup. Kondisi hidup ini ditandai dengan terlihatnya tanda-tanda 

kehidupan seperti bernapas, menangis, atau berteriaknya bayi tersebut. Di dalam buku 

Eka Susi Sulistiyowati (2015) yang berjudul Dinamika Kependudukan mengatakan 

bahwa walaupun perempuan berhasil melahirkan seorang bayi, tetapi bayi tersebut 

tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka hal tersebut tidak dianggap sebagai 

fertilitas.  

Tabel 4. 4 

GFR di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2020  

Tahun Bayi Lahir (Ribu) GFR 

2005 132.745 49 

2006 116.991 42 

2007 153.990 55 

2008 146.361 52 

2009 149.675 52 

2010 147.794 51 

2011 147.059 66 

2012 140.107 63 

2013 146.727 64 

2014 148.062 64 

2015 148.929 64 

2016 148.714 63 

2017 150.136 63 

2018 150.624 63 

2019 152.722 64 

2020 168.185 68 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Indonesia 
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        Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa bayi lahir  terbanyak berada pada tahun 

2020 dengan peningkatan jumlah bayi lahir sebanyak 15.463 ribu dengan GFR 

sebanyak 68, yang berarti terdapat 68 bayi lahir per 1000 wanita usia subur dan yang 

paling terendah pada tahun 2006 jumlah bayi yang lahir berkurang sebanyak 6.952 

ribu dari tahun sebelumnya dengan GFR sebesar 42 yang berarti hanya terdapat 42 

bayi lahir per 1000 penduduk wanita yang berada di usia subur.  

B. Hasil Pengolahan Data 

1.   Uji Asumsi Klasik 

Uji ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh sebelum melakukan 

analisis regresi. Adapun beberapa tahap dalam uji asumsi seperti uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.   

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah data dimiliki berdistribusi normal. 

Untuk menguji bisa menggunakan beberapa cara seperti Histogram, P-plot, serta 

Kolmogrov Siliarnov. 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 

Model Asymp. Sig. (2-Tailed) 

1 .553 

2 .366 

 Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Data yang dapat dikatakan normal apabila tingkat signifikansinya > 0,05. 

Model 1 pada tabel  di atas menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,553 dan 
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model 2 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,366 yang berarti kedua model 

tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05 maka bisa 

disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal.  

b. Uji Multikolonieritas 

Salah satu syarat agar data dapat di regresi adalah data tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. Maka dari itu uji ini ditujukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

gejala multikolonieritas dengan melihat besarnya nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) (VIF) jika VIF < 10 dan Tolerance Value > 0,1 maka tidak terjadi gejala 

multi kolonieritas. Adapun hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel di 

bawah: 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji multikolinieritas 

Coefficients
a 

Model Collinearity Statistics 

 Tolerance VIF 

1 .347 2.880 

2 .347 2.880 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Dilihat dari tabel di atas bahwa Variance Inflation Factor  (VIF) kedua model 

mempunyai jumlah yang sama sebesar 2,880 < 10 dengan Tolerance Value 0,347 > 

0,1 Maka dapat disimpulkan pada model ini tidak terjadi gejala multi kolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Scatterplot digunakan untuk mendeteksi terdapat atau tidak gejala  

heteroskedastisitas. Penarikan asumsi yakni jika tidak terdapat pola yang jelas dan 

terlihat seperti titik-titik berhamburan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 4. 2 

Model 1 (Y1) 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 
          Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Gambar 4. 3 

Model 2 (Y2) 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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       Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Gambar 4.2 dan 4.3 memperlihatkan titik-titik berhamburan atau tidak 

terdapat pola yang jelas, Sehingga bisa disimpulkan pada model 1 dan 2  tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas.  

d. Uji Auto korelasi 

Model yang layak digunakan apabila tidak ditemukan autokorelasi. Uji 

autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dan t-1 pada model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi -

Run Test adalah jika nilai Asymp.sig (2-tailed) < 0,05 maka terrjadi autokorelasi dan 

jika yang terjadi adalah sebaliknya atau nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala 

auto korelasi. 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Auto Korelasi Runs test 

Model Asymp.Sig.(2-tailed) 

1 .438 

2 .796 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

 

2. Uji Hipotesis   

Hasil output pada uji autokorelasi menggunakan runtest pada model 1 di 

tabel di atas memperoleh nilai signifikansi sebesar adalah 0,438 dan pada model 

2 memperoleh hasil output sebesar 0,796. Kedua nilai signifikansi yang 

diperoleh di atas lebih besar dari 0,05 yang berarti pada model ini tidak terdapat 

gejala auto korelasi.  
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a. Uji t  

 Uji t atau pada umumnya dikenal sebagai uji parsial yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana variabel independen memengaruhi variabel terikat secara 

parsial atau tidak serentak.  Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel berikut. 

Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai sig. < 0,05. berarti diperoleh 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai sig. > 

0,05 maka tidak ditemukan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji-t Model 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 402.917 26266.872  .015 .988 

Pendidikan 
.803 .053 .971 15.084 .000 

 1 

(Constant) 

 

 

Fertilitas 

-

466160.493466 

 

 

14297.572285 

 

163841.300

018 

 

2760.55771

6 

 

 

 

 

.881 

 

 

-2.845 

 

 

5.179 

 

.013 

 

 

.000 

 
Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Dari output SPSS Coefficients, dapat diketahui persamaan regresi variabel 

pendidikan terhadap serapan kerja wanita di sektor formal yakni, Y = 402.917+ 0,803 

dengan  level sig sebesar 0.000 yang berarti bahwa pendidikan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap serapan kerja wanita di sektor formal dan koefisien 

regresi X yang ditunjukkan sebesar 0,803 berarti setiap 1 wanita yang meningkat 
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pencapaian pendidikannya, maka akan memberikan pengaruh sebesar 0,803 poin 

pada serapan kerja wanita di sektor formal. 

Sedangkan hubungan fertilitas pada serapan kerja wanita sektor formal: Y= -

466160.493 + 14297.572, dengan sig. 0.000 < 0.05. dengan kata lain, fertilitas 

berpengaruh negatif terhadap serapan kerja wanita di sektor formal secara signifikan 

dengan koefisien regresi fertilitas sebesar 14297.572 berarti jika terjadi penambahan 

1 bayi lahir hidup maka memberikan pengaruh kepada sektor formal sebesar 

14297.572. 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji-t Model 2 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 457223.588 130780.886  3.496 .004 

Pendidikan .774 .265 .615 2.920 .011 

 1 (Constant) 

Fertilitas 

-128100.148 

16083.848 

340430.284 

5735.900818 

 

.600 

-.376 

2.804 

.712 

.014 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Perhitungan statistik pendidikan terhadap serapan kerja wanita  informal pada 

tabel di atas diperoleh persamaan regresi : Y = 457223.588 + 0.774 dengan level sig 

0.011 < 0.05.  Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bepengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap serapan kerja wanita di sektor informal, jika 1 wanita 

meningkatkan pendidikannya maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap 

serapan kerja wanita di sektor informal sebesar 0,774. 
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Sedangkan hubungan fertilitas pada serapan kerja wanita sektor informal: Y= 

-128100.148 + 16083.848, dengan sig. 0.014 <0.05. dengan kata lain, fertilitas 

berpengaruh negatif terhadap serapan kerja wanita di sektor informal secara 

signifikan dengan koefisien regresi fertilitas sebesar 16083.848 berarti jika terjadi 

penambahan 1 bayi lahir hidup maka memberikan pengaruh kepada sektor informal 

sebesar 16083.848. 

b. Uji F 

Uji F atau Uji simultan dilakukan untuk memperlihatkan pengaruh semua 

variabel diluar variabel terikat terhadap variabel terikat atau memperlihatkan 

pengaruh variabel fertilitas, pendidikan secara bersama-sama terhadap variabel 

serapan kerja wanita di sektor formal atau serapan kerja wanita di sektor informal. 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, apabila 

Fhitung lebih besar dari Ftabel maka H0 ditolak dengan derajat kepercayaan 5%, dan 

Ha diterima. Hal tersebut berarti semua variabel secara serentak memengaruhi 

variabel dependen.  

Tabel 4. 10 

Hasil Uji F  

Anova
a
 

Model F Sig. 

Uji F Model 1 109.688 .000 

Uji F Model 2 4.495 .033 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 
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Tabel Anova di atas menunjukkan nilai F hitung yang didapatkan dari Uji F 

Model 1 sebesar 109.668 > f tabel 3,98 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 

maka  H0 ditolak dan Ha diterima atau variabel fertilitas dan pendidikan berpengaruh 

secara serentak terhadap variabel Serapan kerja wanita di sektor formal. lalu pada Uji 

F Model 2 diperoleh nilai F hitung sebesar 4.495 > f tabel 3,98 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,033 < 0,05 maka  H0 ditolak dan Ha diterima atau variabel 

fertilitas dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Serapan kerja 

wanita di sektor informal. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji R2 dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen 

memengaruhi variabel dependen. Nilai R2 ditentukan dari nilai adjusted R square. 

Adapun hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.11: 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Model 1 (Y1) .972
a
 .944 .935 34285.542 

Model 2 (Y2) .639
a
 .409 .318 169451.335 

Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 

Pada model 1 dapat dilihat besarnya nilai hubungan antara variabel fertilitas 

dan pendidikan terhadap variabel serapan kerja wanita di sektor formal (Y1) yakni 

sebesar 93,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian. sedangkan nilai persentase yang ditunjukkan pada model 2 atau  
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hubungan antara fertilitas dan pendidikan terhadap variabel serapan kerja wanita di 

sektor informal (Y2) sebesar 31,8% sedangkan sisanya sebesar dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.   

d. Regresi sederhana 

Tabel 4. 12 

Hasil Uji Regresi Sederhana Model 1 

Anova
a
 

Model F Sig. 

Pendidikan 227.533 .000
b 

Fertilitas 26.824 .000
b 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji regresi terhadap serapan kerja wanita 

sektor formal. Kolom atas menunjukkan variabel pendidikan terhadap serapan kerja 

wanita sektor formal di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tingkat signifikansi yang 

diperoleh dari tabel di atas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap serapan kerja wanita di sektor formal. 

Sedangkan tingkat signifikansi yang diperoleh untuk hubungan variabel fertilitas 

terhadap serapan kerja wanita sektor formal di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 

sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti fertilitas berpengaruh 

signifikan terhadap serapan kerja wanita sektor formal. 

Tabel 4. 13 
Hasil Uji Regresi Sederhana Model 2 

Anova
a
 

Model F Sig. 

Pendidikan 8.527 .011
b 

Fertilitas 7.863 .014
b 

Sumber : Output SPSS 21 (Ramadhan, 2022)  
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Hasil uji statistik pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi 0,011 < 0,05 

pada hubungan antara pendidikan dan serapan kerja informal di provinsi sulawesi 

selatan. Sedangkan tingkat signifikansi yang diperoleh untuk hubungan variabel 

fertilitas terhadap serapan kerja wanita sektor formal di Provinsi Sulawesi Selatan 

yakni sebesar 0,014 < 0,05. Dengan kata lain pendidikan dan fertilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap serapan kerja wanita di sektor informal di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

e. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Uji moderated regression analysis digunakan untuk menguji hipotesis ketiga 

yakni fertilitas mampu memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

serapan kerja di sektor formal maupun informal.  

 Berikut adalah tolak ukur untuk mengetahui apakah variabel yang telah diuji 

tergolong variabel moderasi atau bukan : 

1.   Jika kedua persamaan sama sama tidak signifikan, maka Z tergolong bukan 

variabel moderasi. 

2. Jika kedua persamaan sama sama signifikan, maka Z termasuk variabel quasi 

moderasi. 

3. Jika dalam dua persamaan salah satu persamaan ada yang siginifikan, 

sedangkan yang lainnya tidak maka Z tergolong variabel pure moderasi. 
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji MRA Persamaan 5 

Pengaruh Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Sektor  

Formal sebelum adanya Interaksi Fertilitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .971
a
 .942 .938 33626.503 

a. Predictors: (Constant), Pendidikan 

 

                    Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 

Output model summary di atas menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap 

serapan kerja wanita si sektor formal sebesar 94,2% sebelum adanya interaksi 

variabel moderasi yaitu fertilitas. 

Tabel 4. 15 

Hasil Uji MRA Persamaan 6 

Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Fertilitas terhadap Penyerapan  

Tenaga Kerja Wanita di Sektor Formal 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -54846.042 85171.466  -.644 .531 

Pendidika

n 

.752 .092 .909 8.166 .000 

Fertilitas 1341.933 1963.783 .076 .683 .506 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor formal 
 

      Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022  

Persamaan 6 dari model metode MRA pada tabel di atas. Nilai signifikansi 

yang diperoleh dari tabel di atas sebesar 0,506 < 0,05 yang berarti bahwa variabel 

fertilitas tidak signifikan. 
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Tabel 4. 16 

Hasil Uji MRA Persamaan 7 

Interaksi Fertilitas  pada Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap  

Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Formal 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
-

799941.551 

221733.723  -3.608 .004 

Pendidika

n 

3.023 .652 3.653 4.637 .001 

Fertilitas 13518.311 3762.802 .766 3.593 .004 

X_Z -.036 .010 -3.330 -3.502 .004 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor formal 
   Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 

Nilai yang diperoleh dari tabel di atas persamaan 7 mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,004 < 0,05, yang berarti interaksi fertilitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan pada hubungan tingkat pendidikan terhadap serapan kerja 

wanita di sektor formal.  

 

Tabel 4. 17 

Pengaruh Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di Sektor 

 Formal setelah adanya Interaksi Fertilitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .986
a
 .972 .965 25097.330 

a. Predictors: (Constant), X_Z, Fertilitas, Pendidikan 

 

        Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 
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Output model summary di atas menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap 

serapan kerja wanita di sektor formal meningkat dari 94,2% sebelum adanya interaksi 

fertilitas, menjadi 97,2% setelah adanya interaksi fertilitas. 

Diketahui bahwa persamaan 6b2 tidak signifikan dan 7b2 signifikan. Jika 

salah satu persamaan signifikan maka variabel Z pada hubungan pendidikan dan 

serapan kerja wanita di sektor formal termasuk kedalam variabel Pure moderator. 

Adapun peningkatan output R square setelah adanya interaksi fertilitas yang berarti 

bahwa fertilitas sebagai variabel quasi moderator dapat memperkuat pengaruh 

pendidikan terhadap serapan kerja wanita di sektor formal.  

Tabel 4. 18 

Hasil Uji MRA Persamaan 8 

Pengaruh Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Sektor  

Informal sebelum adanya Interaksi Fertilitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .615
a
 .379 .334 167423.969 

a. Predictors: (Constant), Pendidikan 

 

      Sumber : Output SPSS 21, diolah tahun 20222 

 

Output model summary di atas menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap 

serapan kerja wanita si sektor informal sebesar 37,9% sebelum adanya interaksi 

variabel moderasi yaitu fertilitas. 
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Tabel 4. 19 

Hasil Uji MRA Persamaan 9 

Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Fertilitas terhadap Penyerapan  

Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
130872.7

63 

420947.657  .311 .761 

Pendidikan .474 .455 .376 1.040 .317 

Fertilitas 7926.683 9705.711 .296 .817 .429 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor informal 
    Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 

 

Hasil pengujian statistik di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,429 > 

0,05, yang berarti fertilitas tidak signifikan pada hubungan tingkat pendidikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di sektor informal.  

Tabel 4. 20 

Hasil Uji MRA Persamaan 10 

Interaksi Fertilitas pada Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap  

Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
-

1501038.585 

1478880.14

6 

 -1.015 .330 

Pendidikan 5.446 4.348 4.328 1.253 .234 

Fertilitas 34595.438 25096.464 1.290 1.378 .193 

X_Z -.079 .069 -4.797 -1.150 .273 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor informal 
   Sumber : Output SPSS 21, data diolah tahun 2022 
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Tabel di atas menunjuukan nilai yang diperoleh dari hasil uji statistik 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,273 > 0,05, yang berarti interaksi fertilitas 

tidak berpengaruh signifikan pada hubungan tingkat pendidikan terhadap serapan 

kerja wanita pada sektor informal di Provinsi Sulawesi Selatan.  

 Persamaan 9b2 dan persamaan 10b2 menunjukkan bahwa kedua persamaan 

yang di uji tidak signifikan. Maka karena dalam kedua persamaan sama-sama tidak 

signifikan berarti fertilitas atau Z bukan sebagai variabel moderator pada hubungan 

antara tingkat pendidikan (X) terhadap serapan kerja wanita di sektor informal (Y2) 

di Provinsi Sulawesi Selatan melainkan hanya variabel independen. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh pendidikan pada serapan kerja wanita di sektor formal dan 

informal 

Pendidikan memengaruhi serapan kerja wanita di sektor formal di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara positif dan signifikan. Output statistik dari uji-t dan regresi 

sederhana memperoleh nilai signifikansi 0,00 < 0,05 dengan koofisien regresi sebesar 

16083,848. artinya setiap satu wanita yang mengalami peningkatan dari segi 

pendidikan maka akan memberikan pengaruh positif sebesar 0,803 poin terhadap 

serapan kerja wanita di sektor formal di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada uji-t dan regresi sederhana pendidikan terhadap serapan kerja wanita 

sektor formal dan informal terlihat bahwa pendidikan juga memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap serapan kerja wanita di sektor informal di Provinsi 
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Sulawesi Selatan. sebab diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,011 < 0,05 dengan 

koefisien regresi 0,774 yang mengandung maksud bahwa, setiap penambahan satu 

perempuan yang meningkat dalam segi pendidikan, maka akan memberikan pengaruh 

positif terhadap serapan kerja wanita di sektor informal di Provinsi Sulawesi Selatan .  

Bisa disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap serapan kerja wanita di sektor formal maupun informal di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Husnul Maghfirah dan T. Zulham 

(2016) bahwasanya, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penawaran kerja wanita di Aceh. Menurut Payaman (1988), Pendidikan yang 

ditempuh dalam waktu yang lama akan meningkatkan keinginan untuk bekerja. Noor 

Rahamah (2012) juga mengatakan hal yang senada dengan yang dikatakan payaman 

bahwa jika tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi, maka akan membuat 

keputusan untuk bekerja semakin kuat. 

2. Pengaruh tingkat fertilitas pada serapan kerja wanita di sektor formal 

dan informal 

Pengujian hipotesis kedua memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

fertilitas wanita berpengaruh negatif dan signifikan pada serapan kerja wanita di 

sektor formal  di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat signifikansi 0,00 >0,05 

dengan koefisien regresi 14297,572 yang berarti setiap penambahan 1 bayi lahir 

hidup maka akan memberikan 14297,572 poin pengaruh terhadap serapan kerja 

wanita di sektor formal.  
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Sedangkan, pada uji statistik t dan uji regresi sederhana juga memperlihatkan 

bahwa tingkat fertilitas wanita juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

serapan kerja wanita di sektor informal di Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan 

dengan sig < 0,05 dengan koefisien regresi 16083,848 poin pengaruh terhadap 

serapan kerja wanita di sektor informal. Dengan arti setiap penambahan satu bayi 

lahir hidup akan memberikan  16083,848 poin pengaruh negatif terhadap serapan 

kerja wanita di sektor informal. 

 Maka dari output yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa tingkat fertilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di sektor 

formal maupun informal di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti apabila semakin 

banyak anak yang lahir atau semakin tinggi tingkat fertilitas maka semakin menurun 

serapan kerja wanita dalam sektor formal maupun informal di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 Hal tersebut juga senada dengan penelitian Andri dan Eny (2018) bahwa 

fertilitas wanita berpengaruh negatif terhadap penawaran tenaga kerja wanita. Sejalan 

dengan Andri dan Eny, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati dan Nasri 

Bahtiar Elfindri (2018) menyatakan bahwa jumlah anak balita berpengaruh negatif 

terhadap penawaran tenaga kerja wanita di Sumatera Barat. Angrist dan Evan dalam 

Bick (2016) mengatakan bahwa fertilitas memberikan 12 poin pengaruh negatif 

terhadap penawaran tenaga kerja wanita. Sejalan dengan itu, Endang dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa umumnya perempuan di indonesia bekerja sebelum 

menikah, tetapi setelah menikah dan memiliki anak kebanyakan dari mereka 
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mengundurkan diri. Alasan terjadinya hal tersebut dijelaskan oleh Bick (2016) dalam 

jurnalnya yang berjudul The Quantitive Role of Child Care for Female Labor Force 

Participation and fertility, bahwa perempuan baru bisa bekerja setelah anaknya 

berusia di atas 3 tahun dimana anaknya sudah terlepas dari asi saat anaknya sudah 

bisa ditinggalkan. 

3. Fertilitas memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal dan informal  

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan metode Moderated Regression 

Analysis (MRA). Hasil uji MRA pada tabel 4.15 atau persamaan 6b2 memperoleh 

hasil yang tidak signifikan atau 0,506 < 0,05 dan pada persamaan 7b2 memperoleh 

hasil yang signifikan, yakni sebesar 0,004 < 0,05. Jika salah satu dari kedua 

persamaan signifikan maka fertilitas sebagai variabel Z dalam hubungan pendidikan 

(X) dan serapan kerja wanita di sektor formal (Y1) di Provinsi Sulawesi Selatan 

tergolong kedalam variabel Pure Moderator. Adapun peningkatan output R square 

setelah adanya interaksi fertilitas berarti bahwa  fertilitas sebagai variabel Pure 

moderator dapat memperkuat pengaruh pendidikan terhadap serapan kerja wanita di 

sektor formal.  

Salah satu penyebab seorang wanita dengan tingkat fertilitas tetap memilih 

untuk bekerja ialah karena pendidikan yang ditempuh dalam waktu yang lama akan 

memberikan seorang ibu pilihan antara bekerja dan membesarkan anak (Tanuwidjaja 

and Widjaja 2013) dan tingkat pendidikan juga turut andil dalam keputusan seseorang 

untuk bekerja di sektor formal (Mayang sari 2020). Partisipasi kerja ibu di sektor 
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formal diperkuat dengan adanya akses terhadap penitipan anak, baik itu berbayar atau 

sekedar menitipkannya kepada orang tua ibu atau ayah (Posadas and Fernandez 

2012). Juga sejalan dengan penelitian Simanjuntak yang mengatakan bahwa 

tambahan anggota keluarga akan mendorong seorang selain kepala keluarga untuk 

bekerja. 

Sedangkan pada persamaan 9b2 dan persamaan 10b2 diperoleh nilai 

signifikansi  0,429 dan 0,273 dimana angka yang diperoleh lebih tinggi dari 0,05 

yang menandakan bahwa kedua persamaan tersebut tidak signifikan. Jika kedua 

persamaan tidak signifikan maka Variabel fertilitas tidak memoderasi hubungan 

antara tingkat pendidikan wanita dan serapan kerja wanita di sektor informal di 

Provinsi Sulawesi Selatan melainkan variabel Z yaitu fertilitas hanyalah variabel 

bebas. Dengan kata lain, fertilitas tidak bisa memperlemah atau memperkuat 

hubungan antara tingkat pendidikan dan serapan  kerja wanita di sektor informal. Di 

sektor informal, tinggi rendahnya fertilitas tidak dianggap sebagai permasalahan 

karena  tetap bisa bekerja dengan kondisi apapun maka dari itu, fertilitas tidak 

memoderasi hubungan pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja sektor informal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja wanita di sektor formal dan informal di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Tingkat fertilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di sektor formal dan informal di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Fertilitas hanya memoderasi hubungan tingkat pendidikan wanita terhadap 

penyerapan tenaga kerja wanita di sektor formal dan tidak memoderasi 

hubungan tingkat pendidikan wanita pada penyerapan tenaga kerja wanita di 

sektor informal. 

B. Saran 

1.   Perlunya peningkatan kuantitas fasilitas penitipan anak, serta pemberian 

subsidi bagi orang tua yang bekerja, baik ia bekerja penuh atau tidak penuh. 

dengan peningkatan kuantitas penitipan anak diharapkan akan memudahkan 

para ibu yang khawatir meninggalkan anaknya untuk bekerja sehingga 

angkatan pekerja wanita diharapkan akan semakin meningkat. Begitu pula 

dengan penyediaan subsidi untuk fasilitas penitipan anak, Begitu pula 

dengan penyediaan subsidi untuk fasilitas penitipan anak, baik anak usia 

dibawah 2 tahun atau di atas itu. Pemberian subsidi diharapkan akan 
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mempermudah wanita atau ibu yang ingin turut berpartisipasi dalam pasar 

kerja tapi khawatir dengan biaya fasilitas penitipan anak. Pemberian subsidi 

juga secara tidak langsung akan menekan tingkat kelahiran ibu, karena 

dengan meningkatkan kelahiran akan menambah biaya fasilitas penitipan 

anak (Bick, 2016). Pemberian subsidi diharapkan dapat menjadi solusi 

karena apabila fasilitas anak digratiskan, maka di khawatirkan akan 

mendorong masyarakat untuk menghasilkan anak yang lebih banyak. 

sebaliknya jika fasilitas penitipan anak non subsidi, maka akan membuat 

para ibu kesulitan dari segi biaya sehingga membuat para ibu mengurungkan 

niatnya untuk bekerja. Walaupun ia bekerja, pada umumnya ia akan bekerja 

di sektor informal.   

2. Pentingnya dilakukan pemberdayaan wanita agar dapat membantu wanita 

yang mempunyai keterbatasan memperoleh keahlian karena tidak 

memperoleh pendidikan yang baik agar dapat membantunya dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudahan akses terhadap pendidikan 

nonformal layak untuk jadi pertimbangan untuk membantu meningkatkan 

kualitas hidup perempuan.                                        .
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1. Uji Normalitas 

Model 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 16 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
31918.1026572

1 

Most Extreme Differences 

Absolute .199 

Positive .131 

Negative -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .795 

Asymp. Sig. (2-tailed) .553 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 16 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
157750.607537

48 

Most Extreme Differences 

Absolute .230 

Positive .097 

Negative -.230 

Kolmogorov-Smirnov Z .920 

Asymp. Sig. (2-tailed) .366 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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2. Uji Multikolonieritas 

Model 1 

 

 
 

Model 2 

 
 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Model 1 
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Model 2 

 
 

 

2. Uji Auto Korelasi 

Model 1 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 10337.61904 

Cases < Test Value 8 

Cases >= Test Value 8 

Total Cases 16 

Number of Runs 7 

Z -.776 

Asymp. Sig. (2-tailed) .438 

a. Median 

 

 

 



91 

 

91 

 

 

Model 2 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -17387.32461 

Cases < Test Value 8 

Cases >= Test Value 8 

Total Cases 16 

Number of Runs 10 

Z .259 

Asymp. Sig. (2-tailed) .796 

a. Median 

 

3. Uji T 

X terhadap Y1 

 
Z terhadap Y1  

 
X terhadap Y2 



92 

 

 

 
Z terhadap Y2 

 
 

4. Uji F 

Model 1 

 
Model 2 

 
 

5. Uji MRA 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 402.917 26266.872  .015 .988 

Pendidikan .803 .053 .971 15.084 .000 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor formal 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -54846.042 85171.466  -.644 .531 

Pendidikan .752 .092 .909 8.166 .000 

Fertilitas 1341.933 1963.783 .076 .683 .506 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor formal 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .972
a
 .944 .935 34285.542 

a. Predictors: (Constant), Fertilitas, Pendidikan 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -799941.551 221733.723  -3.608 .004 

Pendidikan 3.023 .652 3.653 4.637 .001 

Fertilitas 13518.311 3762.802 .766 3.593 .004 

X_Z -.036 .010 -3.330 -3.502 .004 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor formal 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 457223.588 130780.886  3.496 .004 

Pendidikan .774 .265 .615 2.920 .011 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor informal 

 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 130872.763 420947.657  .311 .761 

Pendidikan .474 .455 .376 1.040 .317 

Fertilitas 7926.683 9705.711 .296 .817 .429 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor informal 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .639
a
 .409 .318 169451.335 

a. Predictors: (Constant), Fertilitas, Pendidikan 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1501038.585 1478880.146  -1.015 .330 

Pendidikan 5.446 4.348 4.328 1.253 .234 

Fertilitas 34595.438 25096.464 1.290 1.378 .193 

X_Z -.079 .069 -4.797 -1.150 .273 

a. Dependent Variable: Serapan kerja wanita di sektor informal 

 


