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ABSTRAK 

 

Nama  :   Dwi Rezki Amalia Syarifuddin 

Nim  :   90300119021 

Judul  :   Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Dan Upah Minimum 

Terhadap Tingkat Kriminalitas Melalui Kemiskinan Di 

Indonesia 

  

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan terkait dengan pengaruh 

rata-rata lama sekolah, upah minimum, tingkat kriminalitas, dan kemiskinan yang 

menjadi isu penting untuk dibahas terutama di negara-negara berkembang 

khususnya di Indonesia, pendapatan dan tingkat kriminalitas yang semakin 

meningkat perlu untuk diperbaiki semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini hendak 

membahas terkait hal-hal apa saja mempengaruhi tingkat kriminalitas dan tingkat 

kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan data yang 

diolah bersumber dari BPS Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

path analysis atau analisis jalur. Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

rata-rata lama sekolah dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap 

tingkat kriminalitas, sedangkan secara parsial upah minimum tidak berpengaruh 

terhadap kemsikinan. Rata-rata lama sekolah, upah minimum dan kriminalitas 

berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan, sedangkan secara parsial rata-

rata lama sekolah dan kriminalitas tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Kata kunci : Tingkat Kriminalitas, Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, 

dan Upah Minimum.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dari data 5 tahun terakhir rata-rata lama sekolah di Indonesia terus 

meningkat, pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah hanya 8,10%, namun  

pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 rata-rata lama sekolah terus 

meningkat hingga mencapai 8,69. Hal ini menjadi salah satu yang memicu 

meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada 5 

tahun terakhir ini terbilang meningkat, pada tahun 2018 10,12%. 

Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni 9,66%, 

namun di tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan sebanyak 

9,71%. Hal inilah yang menjadi masalah di Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan” yang dilakukan oleh Dirta et al. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “ The effect of 

education on poverty: A European perspective” yang dilakukan oleh 

(Hofmarcher, 2021). 

Dari 5 tahun terakhir, upah di Indonesia terus meningkat. Pada 

tahun 2018 upah  di Indonesia hanya sebesar 2,142,855, kemudian 

meningkat tahun 2022 yakni sebesar 2,687,724. Hal ini seharusnya 

menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, namun meningkatnya 

jumlah upah di Indonesia tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jumlah 

penduduk miskin pada 5 tahun terakhir ini terbilang meningkat, pada
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 tahun 2018 sebanyak 10,12%. Meskipun sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2020 yakni 9,22%, namun di tahun berikutnya kembali 

mengalami peningkatan sebanyak 9,71%. Hal inilah yang menjadi masalah 

di Indonesia. Seharusnya jika upah meningkat jumlah penduduk miskin 

seharusnya mengalami penurunan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh 

Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap 

Kemiskinan Di Indonesia” yang dilakukan oleh (Nadia et al 2021). 

Jumlah penduduk miskin pada 5 tahun terakhir ini terbilang 

meningkat, pada tahun 2018 sebanyak 10,12. Meskipun sempat mengalami 

penurunan pada tahun 2020 yakni 9,22 namun di tahun berikutnya kembali 

mengalami peningkatan sebanyak 9,71. Hal inilah yang menjadi masalah 

di Indonesia. Seharusnya jika upah meningkat jumlah penduduk miskin 

seharusnya mengalami penurunan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Exploring the 

Effects of Subminimum Wages on Poverty among U.S. Hourly Workers” 

yang dilakukan oleh (Maroto et al 2022). 

Di Indonesia, populasinya terus bertambah.. Pada tahun 2018 

jumlah penduduk di Indonesia adalah 261.355 juta jiwa dan terus 

meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 mencapai 272.682 

juta jiwa. peningkatan jumlah penduduk ini seharusnya dapat menjadi 

standar untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun, yang terjadi malah 

sebaliknya. Sebab, masyarakat di Indonesia belum mencapai standar 
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kehidupan layak, sesuai dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia 

yang terus mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir ini. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh upah minimum, 

pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi Sumatera Selatan” yang dilakukan oleh Dirta Pramana. 

Pada era globalisasi, dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan persaingan 

dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti ideologi, sosial, 

ekonomi, seni, etika, maupun moral. Banyak perubahan yang terjadi pada 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti materialisme, hedonisme 

dan lain sebagainya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan nilai yang 

terdapat dalam kemasyarakatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada 

perilaku manusia. Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan 

masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam 

kehidupan masyarakat sebagai akibat manusia yang berperilaku negatif, 

seperti melakukan tindakan kejahatan (Putra et al., 2021) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat 

penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk 

melakukan analisis tentang hasil dari usaha dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau suatu 

daerah. indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator 

untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas 

fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan 
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kemiskinan. Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang 

sesungguhnya (Utami, 2020). 

Kemiskinan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi dunia. Ini 

menyebabkan beberapa dampak pada kehidupan individu dan memiliki 

implikasi sosial yang lebih luas. Kemiskinan mempengaruhi status 

kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan tidak hanya membawa 

penurunan pendapatan tetapi juga meningkatkan pengeluaran sehari-hari 

karena kebutuhan obat dll. Di negara-negara miskin, status kesehatan 

biasanya memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara kaya. 

Kausalitas antara kemiskinan dan kesehatan berjalan dalam dua arah. 

Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah hubungan yang 

sederhana, rumit dan dua arah. Penyakit berdampak buruk pada 

pendapatan individu, dan status kesehatan yang buruk ini membuat orang 

tetap miskin. Orang-orang berpenghasilan rendah di negara-negara ini 

menderita kemiskinan dan kesehatan yang buruk, oleh karena itu mereka 

terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Diketahui bahwa pendidikan 

dan kesehatan keduanya sangat diperlukan untuk membuat individu lebih 

produktif (Siddique et al., 2022). 

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

pembangunan suatu bangsa, apabila suatu bangsa ingin maju maka 

pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas yang utama bagi suatu 

bangsa, seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 

31 tentang Pendidikan (Siddique et al., 2022). 
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Strategi Eropa 2020 mencatat bahwa “tingkat pendidikan yang 

lebih baik membantu kelayakan kerja, dan kemajuan dalam meningkatkan 

tingkat lapangan kerja membantu mengurangi kemiskinan”. Dengan 

demikian, pendidikan diakui sebagai alat fundamental untuk mencegah 

dan mengangkat orang dari kemiskinan (Siddique et al., 2022). 

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan kualitas Pendidikan yang kurang baik. Hal ini terbukti dari kualitas 

guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Sarana pembelajaran juga turut 

menjadi faktor semakin terpuruknya Pendidikan di Indonesia, terutama 

bagi penduduk daerah terbelakang. Kualitas Pendidikan di Indonesia saat 

ini sangat memprihatinkan. ini dibuktikan antara lain dengan data 

UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia 

(Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian 

pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala yang menunjukkan 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia semakin menurun 

(Agustang, 2021). 

Namun dalam penelitian ini melihat sebaliknya, dari adanya 

ketersediaan sekolah maka dapat dilihat seberapa besar akan dapat 

berpengaruh terhadap tingkat pendaftaran peserta didik. Secara umum 

tujuan penyediaan sekolah telah sejalan dengan upaya pembangunan 

pendidikan. Namun sebuah penelitian yang sama yang memiliki perbedaan 

tempat dan waktu sangat mungkin akan terdapat perbedaan dalam fakta 

yang terjadi di lapangan (Rahmatin et al, 2017). 
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Grafik 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah Di Indonesia Tahun 2018-2022  

 

Sumber : (BPS, 2023) 

Dapat di lihat dari grafik di atas, bahwa rata-rata lama sekolah pada 

tahun 2018 yakni 8,17% namun, terus mengalami peningkatan meskipun 

tidak signifikan. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 yakni 8,69%. 

Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator yang digunakan 

dalam upaya mewujudkan pelayanan yang adil dan merata bagi 

masyarakat (Romadhona et al 2018). Sumber daya manusia dalam 

pendidikan merupakan hal penting, karena dibutuhkan sumber daya 

manusia yang proporsional dan berkualitas dalam Pendidikan sehingga 

tujuan pembangunan pendidikan tercapai. Sistem Pendidikan nasional 

dilaksanakan secara berjenjang  oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
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daerah disesuaikan dengan  kewenangan daerah dan kewenangan bidang  

Pendidikan(Romadhona et al 2018). 

Banyak negara industri dan berkembang telah lama berseteru 

terhadap hubungan antara pendidikan dan kemiskinan. Beberapa anggapan 

menunjukkan bahwa meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas tinggi 

akan mengurangi kemiskinan. Tingkat pendidikan yang tinggi terlihat 

meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang 

solid dengan gaji yang baik, yang diperkirakan akan berdampak pada masa 

depan mereka. Hasilnya dianggap mampu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Akibatnya, selain mempengaruhi kesehatan dan pendidikan, 

kemiskinan juga diduga dipengaruhi oleh upah minimum. 

Grafik 1.2 Upah minimum di Indonesia Tahun 2018-2022 

 
 

Sumber : (BPS, 2023) 

Berdasarkan grafik upah minimum pada tahun 2018 sampai 2022 

terus mengalami peningkatan di tahun selanjutnya. Pada tahun 2017 upah 

minimum di Indonesia sebesar Rp.2,142,855 dan terus meningkat hingga 

tahun 2022 sebesar Rp.2,687,724.. 
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Pembangunan manusia adalah proses yang memperluas pilihan 

yang tersedia bagi orang-orang. Pilihan yang paling signifikan di antara 

banyak pilihan ini adalah menjalani hidup yang panjang dan sehat, 

berpengetahuan luas, dan memiliki akses ke sarana penghidupan dengan 

cara yang terhormat. (Susanti et al 2020). 

Masyarakat Indonesia harus terdiri dari dimensi pendapatan, 

pendidikan, dan kesehatan. Semakin mudah untuk menemukan 

kesempatan kerja yang lebih baik dan menghasilkan uang sehingga orang 

dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, semakin tinggi tingkat 

pendidikan publik. Produktivitas yang rendah adalah hasil dari kesehatan 

masyarakat yang buruk, dan pendapatan orang miskin mengikuti. Karena 

kurangnya sumber daya, mereka yang berpenghasilan rendah tidak dapat 

mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Jika hal ini terjadi, maka 

akan berdampak pada rendahnya tingkat pembangunan manusia(Bakar, 

2020). 

Grafik 1.3 Tingkat Kriminalitas  di Indonesia Tahun 2018-2022  
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Pada grafik di atas menunjukkan tingkat kriminalitas di Indonesia 

terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018  tingkat kriminalitas di 

Indonesia adalah 294,281 dan terus mengalami fluktuasi hingga tahun 

2022 mencapai 276,507.  

Penurunan tingkat kriminalitas seharusnya berdampak terhadap 

pengurangan jumlah kemiskinan, karena kemiskinan menunjukkan standar 

kehidupan yang tidak layak. Namun, hingga saat ini, salah satu masalah 

yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah adalah kemiskinan.. 

Seperti pada data 5 tahun terakhir kriminalitas terus mengalami 

peningkatan hingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 

276,507 namun jumlah penduduk miskin malah semakin meningkat seperti 

pada tahun 2022 mencapai 9,71% penduduk miskin. 

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh 

Negara sedang berkembang kemiskinan muncul karena ketidakmampuan 

sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu 

taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya 

kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang 

diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan 

penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, 

kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber 

daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat 

produktivitas juga rendah. 
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Semua negara di dunia terus berseteru dengan isu kemiskinan, 

terutama yang masih seperti Indonesia. Penyebab kemiskinan sangat 

bervariasi dari satu negara ke negara lain dan merupakan masalah sosial 

yang sangat rumit. Salah satunya adalah kurangnya pendapatan karena 

sulitnya mencari pekerjaan, serta masalah ketimpangan, pendidikan, dan 

kesehatan. Seseorang dianggap miskin jika mereka tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya untuk hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, tingkat kesehatan, dan pendidikan. (Nafi’ah, 2021). 

Garis kemiskinan menggambarkan jumlah minimal rupiah yang 

dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan non pangan dan kebutuhan pokok 

minimal pangan, yang setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari. 

Dalam menilai kemiskinan di setiap daerah atau provinsi, BPS (Badan 

Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan sebesar 152.100 

kalori per kapita per hari, yang akan dikonversi ke rupiah dengan 

memodifikasi harga yang berlaku di provinsi tersebut. Dengan mengubah 

harga di setiap tempat tertentu, pengukuran kemiskinan di daerah dan 

provinsi akan menggunakan satuan rupiah(Nurul, 2023). 
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Seperti yang dikemukakan oleh beberapa pendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi itu harus disertai dengan adanya keadilan 

distributif. Allah berfirman sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 

90 

الْفَحْشَاءِ   عَنِ  وَينَْهَىٰ  الْقرُْبىَٰ  ذِي  وَإيِتاَءِ  حْسَانِ  وَالِْْ باِلْعدَْلِ  يأَمُْرُ   َ اللََّّ إنَِّ 

 وََالْمُنْكَرِوَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُون

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

Grafik 1.4 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2022 
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Grafik ini menunjukkan jumlah kemiskinan di Indonesia. 

Meskipun terus mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan, yang 

di mana angka kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi sehingga, 

kemiskinan masih menjadi masalah yang krusial di Indonesia. 

Penurunan tingkat kemiskinan seharusnya berdampak positif 

terhadap pengurangan jumlah kemiskinan, karena menunjukkan standar 

kehidupan yang layak. Namun, hingga saat ini, salah satu masalah yang 

belum dapat diselesaikan oleh pemerintah adalah kemiskinan.. 

Berdasarkan data jumlah sekolah, jumlah puskesmas, upah minimum, data 

persentase IPG, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia perlu dilakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Dan Upah 

Minimum Terhadap Kriminalitas Melalui Kemiskinan di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah rata-rata lama sekolah dan upah minimum berpengaruh 

terhadap kriminalitas di Indonesia? 

2. Apakah rata-rata lama sekolah dan upah minimum berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Indonesia? 

3. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap kriminalitas 

melalui kemiskinan di Indonesia? 

4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kriminalitas melalui 

kemiskinan di Indonesia? 

5. Apakah kriminalitas berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Agar dapat mengetahui hubungan langsung pengaruh rata-rata lama 

sekolah dan upah minimum terhadap kriminalitas melalui kemiskinan 

di Indonesia. 

2. Agar dapat mengetahui hubungan tidak langsung pengaruh rata-rata 

lama sekolah dan upah minimum terhadap kriminalitas melalui 

kemiskinan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, uraian manfaat penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Sebagai panduan literasi bagi para perencana ekonomi, khususnya terkait 

dengan bagaimana kemiskinan Indonesia dan rata-rata lama bersekolah 

mempengaruhi angka kriminalitas. 

2. Dalam bentuk literatur atau bahan referensi untuk berbagai pihak yang 

ingin melakukan studi tambahan dan menyelidiki mata pelajaran terkait 

penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Teori Kemiskinan 

Seorang ekonom yang terkenal, Ragnar Nurkse pertama kali 

mengusulkan alur penalaran ini pada tahun 1953 ketika dia menyatakan bahwa “a 

poor country is poor because it is poor" (negara miskin menjadi miskin karena 

miskin). Hipotesis lingkaran setan kemiskinan merangkum kemiskinan. 

Penghasilan rendah disebabkan oleh keterbelakangan, kelemahan pasar, dan 

kekurangan modal. Pendapatan yang rendah menyebabkan kurangnya investasi 

dan tabungan. Kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh rendahnya 

pendapatan (Nurul, 2023). 

Lain halnya dengan pendapat Keynes (1936), yang mengemukakan 

masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi 

bernama “poverty in the midst of plenty” yang artinya kemiskinan di 

tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan 

endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar 

modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes 

pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis 

menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan 

produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan 

yang mendorong kelompok terpinggirkan(Edna et al., 2022). 

John Stuart Mill 1821 juga menyatakan bahwa manusia benar-

benar dapat mengatur jumlah populasinya untuk mencapai tingkat optimal 
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berkat kemajuan teknis dalam memperbanyak sumber daya alam dan 

mengatur kematian dan kesuburan. Dia juga berpikir bahwa populasi harus 

dijaga seminimal mungkin karena terlalu banyak orang akan menyebabkan 

kemiskinan yang lebih besar(Ningtias, 2019). 

Penyebab Kemiskinan 

Pendekatan kebutuhan dasar, yang dapat diukur dengan indeks angka 

atau headcount, yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di 

bawah garis kemiskinan, digunakan Indonesia untuk mengukur kemiskinan 

melalui BPS 2019. Garis kemiskinan riil dipertahankan pada tingkat yang 

konstan sehingga kita dapat melacak keberhasilan kita dalam memberantas 

kemiskinan dari waktu ke waktu sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. 

Ada beberapa penyebab-penyebab kemiskinan seperti berikut ini: 

1. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang dibawa 

oleh superstruktur yang memberi beberapa individu atau kelompok 

individu kendali atas ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya. 

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

terpinggirkan oleh sistem ini, yang juga menyebabkan tidak adanya 

pemerataan dan meremehkan kemampuan dan kreativitas masyarakat. 

2. Kemiskinan budaya, atau kemiskinan yang dibawa oleh budaya, 

dikenal dengan istilah koentjaraningrat dalam antropologi dan 

mengacu pada pola pikir atau budaya kemiskinan sebagai adanya 

budaya yang buruk, menyebabkan usahanya lambat laun merosot. 

Sementara lebih banyak program bekerja untuk mengurangi 
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kemiskinan, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan juga 

meningkat (Ningtias, 2019). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Setiap negara di dunia mengalami 

kemiskinan, yang merupakan keprihatinan masyarakat universal. Kemiskinan 

sering kondisi di mana tidak ada cukup uang atau barang untuk memastikan 

kelangsungan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa pendapat 

bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus disertai dengan adanya keadilan 

distributif. Allah berfirman sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Nahl : 90 

حْسَانِ وَاِيْتاَۤئِ ذِى الْقرُْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ    ﴿ َ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالِْْ اِنَّ اللّٰه

  ٩٠  َ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُوْن

Terjemahannya :  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”  

2. Teori Kriminalitas 

Secara hukum kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan kriminal yang 

dilarang oleh hukum yang jika dilanggar oleh individu maka akan diberikan 

sanksi dengan cara di penjara atau denda. Kejahatan dapat dikategorikan 

pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain-lain. Kejahatan merupakan 

perbuatan-perbuatan yang sangat anti sosial yang mendapatkan tantangan serta 

diberikan penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan (Bonger, 1984). 
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Bonger juga mengatakan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 

akan mendapatkan hukuman yang setimpal, kejahatan yang dilakukan juga akan 

menimbulkan banyak masalah yaitu masalah kerugian materi dan psikologis 

seseorang. 

Becker (1968) menyatakan bahwa “dalam ilmu ekonomi kejahatan, 

individu yang melakukan tindak pidana cenderung dimotivasi oleh faktor 

keuangan untuk memperoleh keuntungan lebih cepat dan mudah dibandingkan 

dengan bekerja secara legal atau di sektor formal, tanpa memperhitungkan 

kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. ." Informasi lebih lanjut tentang 

kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, perampokan, pembobolan, 

rumah, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, digunakan dalam analisis 

penerapan kejahatan ekonomi(Rahmi, et all 2018). 

 Becker juga menyebutkan bahwa seseorang yang memutuskan untuk 

melakukan tindak kriminal atas dasar perhitungan manfaat biaya dari tindak 

kejahatan tersebut. Seseorang akan melakukan tindak kriminal jika manfaat yang 

didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk suatu tindak 

kriminal yang akan dilakukan, maka seseorang akan cenderung untuk melakukan 

tindak kejahatan tersebut. Begitu pula sebaliknya seseorang tidak akan melakukan 

tindak kejahatan jika biaya yang dikeluarkan untuk suatu tindak kejahatan lebih 

besar dari pada manfaat yang akan didapatkannya(Sari, et all 2019). 
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3. Teori Aksesibilitas 

Menurut Amartya Sen pada tahun 1970 mengatakan bahwa aksesibilitas 

adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara 

geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara 

lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’ nya 

lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi(Prawira et al, 2020). 

Pendapatan produktivitas yang rendah akan mengakibatkan masyarakat 

tidak memiliki kemampuan dalam memiliki pendidikan dan keterbatasan 

memperoleh informasi sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya 

kemiskinan. Kemiskinan yang semakin meningkat menyebabkan tabungan 

domestik menjadi rendah, akan menyebabkan tingkat investasi domestik menjadi 

rendah. modal domestik menjadi rendah akan mengakibatkan suatu daerah 

kekurangan modal. Hal ini akan mengakibatkan produktivitas domestik rendah, 

produktivitas yang rendah akan berakibat pada kinerja yang rendah. Begitu pula 

seterusnya dan pada akhirnya akan berakibat pada kemiskinan. Teori ini dikenal 

dengan The Vicious Circle of Poverty oleh Ragnar Nurkse 1973 (Syafitri, 2021). 

4. Teori Upah  

David Ricardo pada tahun 1817 menggambarkan bagaimana upah 

dibayarkan untuk layanan yang diberikan kepada pekerja untuk menyelamatkan 

dan memperpanjang hidup mereka. Penulis melanjutkan dengan mengatakan 

bahwa permintaan dan penawaran mempengaruhi pembentukan upah, sedangkan 

tindakan dan perilaku tenaga kerja saja yang menentukan peningkatan upah. Upah 
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harga pasar akan berfluktuasi berdasarkan empat sifat. Upah alamiah 

dimanfaatkan oleh ilmu ekonomi kontemporer sebagai ambang minimum upah 

kerja untuk menghidupi keluarganya. Teori upah David Ricardo 

mempertimbangkan keadaan karyawan; ketika standar hidup meningkat, begitu 

pula tingkat upah. Ini adalah salah satu metode untuk memprediksi perubahan 

ekonomi total suatu wilayah atau negara(Sadiah, 2020). 

Lain halnya menurut Adam Smith tahun 1723 teori ini bertitik tolak dari 

hukum penawaran dan permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga 

kerja secara sempurna,. Dalam arti bila upah di sektor industri jauh lebih tinggi 

dari upah di sektor pertanian, maka sebagian pekerja akan pindah dari pertanian 

ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar(Izzaty et al., 2022). 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian seperti ini telah dilakukan sebelumnya, penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Nurulita et, all (2022) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pengangguran, Indeks 

Pelayanan Kesehatan Dan Indeks Pendidikan Terhadap Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) Di Kabupaten Bojonegoro” yang 

menyatakan bahwa indeks Pendidikan adalah investasi jangka 

Panjang yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas manusia. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Astri (2022) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, 
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Kemiskinan, Dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Gender Di 

Indonesia” yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah puskesmas 

akan mempengaruhi Kesehatan masyarakat di Indonesia. 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfredo et, all (2020) yang 

berjudul “Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Terhadap  Pengangguran Di Kota Manado” yang menyatakan 

bahwa upah minimum dibutuhkan para pekerja untuk dapat 

bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. 

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Elda et, all (2020) yang 

berjudul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah 

Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur” yang 

menyatakan bahwa rendahnya pendidikan mengakibatkan 

perubahan pada kemiskinan. Pendidikan adalah investasi dalam 

modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi 

dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka 

Panjang suatu negara. 

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Shinta (2021) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks 

Pembangunan Gender, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin Di Indonesia” yang menyatakan bahwa kualitas 

hidup seseorang memberikan gambaran derajat kesehatannya. 

Keadaan kesehatan seseorang penting karena, selain kemampuan 

dan keterampilan, kesehatan merupakan aset bagi seseorang untuk 
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memperoleh keberlangsungan hidup yang baik. Produktivitas 

seseorang akan meningkat dengan tingkat kesehatan yang tinggi. 

6. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Riyo et, all (2021) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi 

Terhadap Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah” 

yang menyatakan bahwa setiap kenaikan upah akan meningkatkan 

jumlah penduduk miskin 

7. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Zudrun et, all (2022) yang 

berjudul “Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan 

Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks pembangunan Gender 

(IPG) Di Provinsi Riau” yang menyatakan bahwa IPG adalah salah 

satu cara untuk mempresentasikan tiga dimensi pembangunan 

manusia yang paling mendasar. Yaitu pendidikan, Kesehatan, dan 

hidup yang layak.  

8. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Saparuddin et, all (2020) 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Gender 

Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di 

Indonesia” yang menyatakan bahwa kualitas SDM sangat 

bergantung pada aspek Kesehatan Melalui budaya hidup sehat , 

penyediaan sarana dan prasarana obat-obatan dan segala hal yang 

dapat menunjang kualitas Kesehatan SDM. 

9. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Aji et, all (2021) yang 

berjudul “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan 
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Kemiskinan Di Indonesia” yang menyatakan bahwa upah 

minimum dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Diperkirakan bahwa 

kenaikan upah minimum akan memungkinkan pekerja 

mendapatkan lebih banyak uang untuk menutupi kebutuhan dasar 

mereka. 

10. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Denni (2020) yang berjudul 

“Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja 

Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah” 

menyatakan bahwa peningkatan jumlah perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia sangat berpengaruh terhadap kelayakan 

hidup masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di suatu negara. 

C. Kerangka Pikir 

 

    X1       

       

  X2 

 

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah digambarkan diatas, 

peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh rata-rata lama sekolah dan upah 

minimum terhadap kriminalitas melalui kemiskinan di Indonesia. 

 

Rata-Rata Lama 

Sekolah 

Upah Minimum 

 

Kriminalitas Kemiskinan 

 

 

Y1 

Y2 
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Riset ini diambil karena kemiskinan di Indonesia meningkat, dan 

juga rata-rata lama sekolah di Indonesia harusnya dapat menurunkan 

angka kriminalitas di Indonesia, serta upah minimum akan memberikan 

pengaruh terhadap kemiskinan. 

D. Hipotesis  

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan tahapan yang 

esensial. Alasan yang kuat harus digunakan untuk mendukung hipotesis 

agar dapat diajukan. Dalam praktiknya, terutama ketika tesis dan disertasi 

masih ditulis, hipotesis seringkali muncul entah dari mana dan tanpa 

dukungan yang kuat. Tahap pengujian hipotesis datang ketika hipotesis 

telah dibuat secara akurat dan tepat dan data tersedia untuk mengujinya. 

Buku ini mengajak pembaca untuk membuat hipotesis yang masuk akal. 

Terutama mereka yang melakukan penelitian kuantitatif. Kemudian Smart 

PLS digunakan untuk menguji hipotesis. Model struktural yang berisi 

mediator dan moderator kemudian digunakan untuk memodelkan hipotesis 

yang dibangun. Disertasi penulis berisi contoh-contoh yang menjadi dasar 

contoh kasus yang digunakan dalam buku ini. ( dalam buku Metode 

Penelitian Kuantitatif : Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya 

Menggunakan SmartPLS, oleh Paulus Insap Santosa). 

1. Indeks Pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor 

pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu Indeks 

pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manusia sehingga dampak 
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yang ditimbulkan dari kebijakan ini tidak berpengaruh secara langsung 

atau pada jangka waktu tertentu baru dirasakan hasilnya (Putri et al, 

2022).Sehingga Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif 

terhadap kriminalitas di Indonesia. 

2. Menurut David Ricardo upah pekerja tergantung kepada keperluan 

subsistensi, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan para pekerja agar 

dapat bertahan hidup dan kebutuhan minimum tergantung pada lingkungan 

dan adat istiadat.sehingga kehidupan yang layak didapatkan dari yang 

dimiliki masyarakat Indonesia (Alfredo, 2021).Sehingga Diduga upah 

minimum berpengaruh negatif terhadap Kriminalitas di Indonesia. 

3. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal 

ini menunjukkan bahwa rendahnya Pendidikan mengakibatkan perubahan 

pada Kemiskinan. Pendidikan adalah investasi dalam modal manusia 

setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk 

mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu negara. Hal ini berarti 

rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan(Azizah et al., 2021). Sehingga Diduga rata-rata lama 

sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. 

4. Upah minimum berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin 

yang artinya setiap kenaikan upah akan meningkatkan jumlah penduduk 

miskin. upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap meningkatnya 

penduduk miskin, sebesar 1 persen dapat meningkatkan jumlah penduduk 

miskin. Pengaruh upah ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang 
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menunjukkan menurunnya kemiskinan saat upah naik mengakibatkan 

naiknya produktivitas kerja penduduk yang menaikkan penghasilan 

(Ningrum, 2021). Sehingga Diduga upah minimum berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. 

5. Menurut BPS (2021) tiga dimensi pembangunan manusia yang paling 

mendasar yaitu, dimensi kesehatan,pengetahuan dan kehidupan yang 

layak. Yang berarti rata-rata lama sekolah akan mempengaruhi 

kriminalitas melalui kemiskinan. Menurut peneliti terdahulu berhubungan 

negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi kemiskinan, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kriminalitas. Sehingga diduga rata-

rata lama sekolah berpengaruh terhadap kriminalitas melalui kemiskinan 

di Indonesia (Maulana et al, 2022). Sehingga Diduga rata-rata lama 

sekolah berpengaruh negatif terhadap kriminalitas melalui 

kemiskinan di Indonesia. 

6. Upah minimum diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Diperkirakan 

bahwa kenaikan upah minimum akan memungkinkan orang untuk 

mendapatkan lebih banyak uang yang dapat mereka gunakan untuk 

mencari nafkah. Undang-undang upah minimum dan penurunan tarif rudal 

berkorelasi positif. Menurut studi yang dilakukan di Washington, kenaikan 

upah minimum akan menimbulkan kemarahan, dan peningkatan jumlah 

kemarahan akan berdampak pada peningkatan kuantitas 

kemiskinan(Kapelyuk, 2022). Sehingga diduga(Kapelyuk, 2022). Diduga 
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upah minimum berpengaruh negatif terhadap kriminalitas melalui 

kemiskinan. 

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistio et al, (2022)) 

peningkatan jumlah kemiskinan tidak akan berpengaruh terhadap 

kriminalitas, sehingga tidak ada pengaruh kemiskinan terhadap 

kriminalitas. Diduga kriminalitas berpengaruh positif  terhadap 

kemiskinan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai yaitu kuantitatif, 

dengan metode penelitian ini berarti menggunakan pendekatan path 

analysis yang berarti model perluasan regresi yang digunakan untuk 

menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih hubungan 

sebab akibat yang akan dibandingkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

sumber data yang dipublikasikan dari berbagai instansi serta buku, jurnal, 

dan bahan pendidikan digunakan untuk memperoleh data kuantitatif. 

Kajian ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di 

Indonesia.  

Analisis deskriptif yaitu Statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, dalam penelitian 

ini digunakan Eviews dalam menganalisis uji deskriptif dan ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angelina,2021) dengan judul 

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan 

gender dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dengan rasio gini sebagai variabel intervening. 
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) Nasional Indonesia.  

Menurut data BPS Indonesia, terdapat disparitas yang signifikan 

antara jumlah sekolah, rumah sakit, dan penduduk miskin di Indonesia 

dengan upah minimum negara. Peneliti melakukan studi di Indonesia 

karena ada kebutuhan mendesak di sana. 

C. Jenis Data 

Jenis data awal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder yang dimana data ini didapatkan dengan cara pengumpulan data 

atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh 

peneliti. Dengan durasi data 15 tahun terakhir. Antara lain data rata-rata 

lama sekolah, upah minimum, kriminalitas dan kemiskinan. 

D. Sumber Data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyediakan data untuk 

penelitian ini, dan beberapa data sekunder yang diperoleh peneliti adalah 

sebagai berikut:: 

1. Rata-Rata Lama Sekolah 15 tahun terakhir, yakni tahun 2008-2022 

yang didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 

2. Data Upah Minimum 15 tahun terakhir, yakni tahun 2008-2022 yang 

didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 

3. Data Kriminalitas 15 tahun terakhir, yakni tahun 2008-2022 yang 

didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 
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4. Data kemiskinan 15 tahun terakhir, yakni tahun 2008-2022 yang 

didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sarana untuk memperoleh dokumen atau data statistik yang 

diperlukan untuk penelitian yang benar-benar mengungkap data yang 

diperlukan untuk penelitian baik dari segi sumber data maupun pendukung 

data.  

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menghasilkan data sekunder 

yang digunakan dalam penyelidikan ini. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis jalur variabel intervening yang dimana model penelitian ini 

merupakan model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji 

keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab 

akibat yang akan dibandingkan oleh peneliti. Untuk menentukan apakah 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan apakah 

berpengaruh, parameter yang diestimasi harus dihitung. Variabel yang 

mempengaruhi adalah variabel independen, sedangkan variabel estimasi 

adalah variabel dependen. Hubungan antara variabel independen dan 

dependen akan diperjelas dengan menggunakan metodologi ini, yang 

digunakan untuk mengkaji bagaimana kemiskinan dan rata-rata lama 

sekolah berdampak pada kejahatan di Indonesia. 
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Tes asumsi klasik, analisis jalur (path analysis), dan pengujian hipotesis dapat 

digunakan untuk memberikan ringkasan umum temuan penelitian serta dalam 

konteks pengujian hipotesis sebagai solusi sementara untuk memecahkan masalah 

yang diangkat. 

 1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Dalam menguji data, ada beberapa cara yang dapat digunakan 

dalam mengetahui apakah data bisa terdistribusi secara normal dan 

tidak. Dalam penelitian ini, menggunakan uji Jarque-Bera (JB), dimana 

dasar dalam pengambilan keputusan didasarkan pada syarat-syarat 

tertentu yaitu jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka 

terdistribusi secara normal, namun jika nilai probabilitas nya < 0,05 

maka dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk uji normalitas yaitu 

menggunakan metode analisis grafik, baik dari grafik secara histogram 

maupun dari sisi Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat 

dari dua sisi tersebut. 

b) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui interkorelasi atau linearitas antara variabel bebas 

dalam model regresi. Dikatakan terdapat multikolinearitas jika nilainya 

> 0,90, sedangkan jika nilai yang didapatkan < 0,90 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan model regresi dianggap 
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baik ketika tidak terjadi multikolinearitas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang memiliki tujuan 

untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari satu 

residual pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model 

regresi yang baik yaitu ketika tidak terdapat heteroskedastisitas atau 

terjadi homoskedastisitas. 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapat hasil dari 

pengujian ini, yaitu menggunakan metode grafik dan metode uji 

statistik, dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik 

berupa Uji Glejser. Jika nilai probabilitasnya > 0.05 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, namun sebaliknya terjadi 

heteroskedastisitas ketika nilai probabilitas < 0,05. 

d) Uji Autokorelasi 

Pengujian ini berfungsi menganalisis apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi terkait kesalahan pengganggu antara 

periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Terdapat problem 

autokorelasi jika terjadi korelasi. Uji Breusch Godfrey atau Uji 

Lagrange Multiplier (LM test) merupakan bentuk pengujian yang 

dilakukan peneliti untuk mengetahui hasil dari uji autokorelasinya.
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5. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur merupakan turunan analisis regresi dimana berfungsi 

untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel 

yang telah ditentukan sebelumnya berlandaskan teori. Pada dasarnya 

analisis ini menggunakan diagram jalur dalam menentukan polarisasi 

terjadinya suatu hubungan dari lima atau lebih variabel dalam 

penelitian, dan juga analisis ini tidak dapat dimanfaatkan untuk 

mengonfirmasi atau mengolah hipotesis sebab akibat atau kausalitas 

imajiner. Langkah yang dapat dilakukan dalam analisis ini yaitu 

merancang model berdasarkan konsep dan teori yaitu: 

𝑌1 =  𝑓 (𝑋1, 𝑋2, )………………………………………..(1) 

𝑌2 =  𝑓 (𝑋1, 𝑋2, 𝑌1)…………………………………..(2) 

Dimana : 

X1 : Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS) 

X2 : Upah Minimum 

Y1 : Kriminalitas 

Y2 : Kemiskinan 

α : Konstanta 

β : Koefisien 

Persamaan diatas kemudian dapat ditulis kembali dalam persamaan non 

linear seperti berikut ini: 

𝑌1 ∶  𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝑋2 =  𝜇1………………………..(3) 
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𝑌2 ∶  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑌1 +  𝜇2……………..(4) 

Persamaan non linear tersebut kemudian dilinearkan dengan logaritma 

natural, sehingga diperoleh : 

𝑌1 =  𝐿𝑜𝑔𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝐿𝑜𝑔𝑋2 + 𝜇1…………………(5) 

𝑌2 =  𝐿𝑜𝑔𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2 +  𝛽3𝑌1 + 𝜇2….(6) 

Sebelum melakukan OLS (Ordinary Least Square), dilakukan regresi 

koefisien dengan memutar seluruh variabel X ke sebelah kiri dan 

variabel Y ke sebelah kanan yang kemudian menghasilkan persamaan 

reduced form sebagai berikut : 

𝑌1 =  𝐿𝑜𝑔𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝐿𝑜𝑔𝑋2 + 𝜇1 

𝑌2 =  𝐿𝑜𝑔𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2 +  𝛽3𝑌1 +  µ2 + 

𝐿𝑜𝑔𝛽5 (𝐿𝑛𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝐿𝑜𝑔𝑋2 + 𝜇2)…………...…..(7) 

𝑌2 =  𝐿𝑜𝑔𝛽0 + (𝛽1 +  𝛽4𝛼1)𝑋1 + (𝛽2 +  𝛽4𝐿𝑜𝑔𝛼2)𝑋2 + +(𝛽3 +

𝛽4𝛼3) 𝑌1 + (𝛽4𝐿𝑜𝑔𝛼0 +  𝛽4𝐿𝑜𝑔𝛼2 +

𝜇2)…………………………..……………………………(8) 

Dimana : 

a. Pengaruh langsung (Direct Effect ) 

𝛼0 = Konstanta untuk Kriminalitas (𝑌1) 

𝛽0= Konstanta untuk Kemiskinan (Y2) 

𝜇1 = error term untuk Kriminalitas (Y1) 

𝜇2 = error term untuk Kemiskinan (Y2) 

𝛼1 = Pengaruh rata-rata lama sekolah(X1) terhadap Kriminalitas (Y1) 
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𝛼2 = Pengaruh upah minimum (X2) terhadap Kriminalitas (Y1) 

𝛽1 = Pengaruh rata-rata lama sekolah (X1) terhadap kemiskinan (Y2) 

𝛽2 = Pengaruh upah minimum (X3) terhadap kemiskinan  (Y2) 

𝛽3 = Pengaruh Kriminalitas (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2) 

b. Pengaruh tidak langsung (Indirect Effect ) 

𝛽4𝛼1 = Pengaruh rata-rata lama sekolah (X1) terhadap kemiskinan  

(Y2) melalui Kriminalitas(Y1) 

𝛽4𝛼2 = pengaruh upah minimum (X2) terhadap kemiskinan (Y2) 

melalui Kriminalitas (Y1) 

c. Total Pengaruh (Total Effect) 

𝜃1 = (𝛽1 + 𝛽4𝛼1) = pengaruh total rata-rata lama sekolah (X1) 

terhadap kemiskinan(Y2) 

𝜃2 = (𝛽2 + 𝛽4𝛼2) = pengaruh total upah minimum (X3) terhadap  

kemiskinan(Y2) 

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan 

masalah suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis 

asosiatif untuk melihat hubungan antara variabel rata-rata lama 

sekolah dan  upah minimum terhadap kriminalitas melalui kemiskinan. 

a) Uji F (Uji Simultan) 

Uji ini digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran apakah 

variabel independen secara bersama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Dalam pengujian ini kita mendapatkan suatu 
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hasil dengan melalui beberapa kriteria yaitu jika 𝛼< 0,05 , maka H0 

ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan. 

Namun jika 𝛼> 0,05 maka secara simultan tidak ada pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

b) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t berguna untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara masing-masing atau individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Dapat juga diartikan sebagai 

pengujian untuk mengetahui apakah setiap variabel independen 

dapat menjabarkan perubahan yang terjadi secara nyata pada 

variabel dependen. Kriteria dari uji ini yaitu jika 𝛼< 0,05 maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara parsial, dan jika 𝛼> 0,05 maka variabel independen tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. 

c) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi lebih menjurus pada kemampuan dari 

variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). 

Artinya R2 berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan model 

dalam menerangkan suatu variabel terikat. Nilai dari R2 paling tinggi 1 

dan paling rendah 0 (0<R2<1). Jika R2 semakin mendekati 1 maka 

kemampuan menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat 

semakin besar, dan sebaliknya jika R2 semakin mendekati nol maka 
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diartikan bahwa pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

semakin kecil pula. Jika R2 sama dengan 0, maka garis regresi tidak 

dapat dipakai dalam membuat ramalan variabel dependen.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Variabel 

Faktor kriminalitas dan kemiskinan berhubungan dengan perkembangan 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan variabel 

bebasnya adalah upah minimum dan rata-rata lama sekolah. 

a). Tingkat kemiskinan di Indonesia 

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar, termasuk 

kebutuhan primer dan sekunder, inilah yang didefinisikan BPS sebagai 

kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan 

signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2008 adalah 16,58% dan terus 

mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 14,49%. Namun, 

pada tahun 2018 persentase tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi 14,49%. Peningkatan persentase tingkat kemiskinan 

juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan 

munculnya wabah penyakit covid-19 sehingga terjadi pembatasan berskala 

besar (PSBB). 

Berdasarkan tabel kemiskinan 15 tahun terakhir, telah terjadi 

fluktuasi. Meskipun demikian tapi tidak terlalu signifikan, fluktuasi hanya 

terjadi pada kisaran tahun 2008 sampai dengan 2017. Yaitu pada tahun 

2008 persentase kemiskinan 16,58% kemudian turun di tahun 2009 sampai 

dengan pada tahun 2011. Meskipun sempat mengalami kenaikan kembali 

pada tahun selanjutnya. Hal ini menimbulkan dampak semakin tingginya 
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tingkat kriminalitas di Indonesia karena adanya ketidakstabilan ekonomi 

dan ketimpangan sosial. Kemiskinan dan fluktuasi ekonomi dapat 

berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas. Orang-orang yang 

putus asa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka mungkin terdorong 

untuk terlibat dalam tindakan kriminal. 

Tabel 4.1 

Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia 

Tahun Kemiskinan 

2008 16,58 

2009 15,42 

2010 14,15 

2011 13,33 

2012 14,49 

2013 11,66 

2014 11,47 

2015 10,96 

2016 11,13 

2017 10,70 

2018 10,12 

2019 9,66 

2020 9,22 

2021 10,19 

2022 9,71 

Sumber : (BPS, 2023) 

b). Kriminalitas di Indonesia 

Tingkat Kriminalitas dapat diartikan sebagai suatu tindakan kriminal 

yang dilakukanoleh suatu kelompok atau individu yang merupakan 

tindakan anti sosial yang dimana jika dilanggar maka akan mendapatkan 

hukuman atau denda. Adapun contoh tindakan kriminal yang biasa terjadi 
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di lingkungan masyarakat yaitu pencurian, penipuan , kekerasan, 

pelecehan dan lain sebagainya. 

Tingkat kriminalitas yang rendah yang diharapkan di seluruh negara 

termasuk di Indonesia, dengan tingkat kriminalitas yang rendah maka 

masyarakat akan hidup damai dan tentram dengan demikian dapat 

membuat kesejahteraan di masyarakat. Pada tabel 4.2 memperlihatkan 

tingkat kriminalitas Indonesia selama 15 tahun terakhir dari tahun 2008-

2022. Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat persentase tingkat 

kriminalitas Indonesia terus menerus mengalami fluktuasi dari tahun 2008-

2017. Hingga terjadi kemerosotan paling tajam pada tahun 2021 yaitu 

sebesar 247.218 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 

sebesar 276.507 jiwa.  

Dari data 2 tahun terakhir pada tahun 2018 hingga 2019 telah 

terjadi peningkatan kriminalitas, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut 

terdapat wabah penyakit covid-19 yang dimana banyaknya pekerja yang di 

PHK dan pembatasan berskala. Hal inilah yang mendorong tingkat 

kriminalitas meningkat di Indonesia. Jika tingkat kriminalitas meningkat 

maka akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi. Tingkat kriminalitas 

yang tinggi akan membuat investor ragu untuk melakukan investasi dalam 

suatu wilayah atau negara. Ketidakstabilan keamanan dapat mengganggu 

kegiatan bisnis dan mengurangi kepercayaan investor, yang pada 

gilirannya dapat mengurangi arus investasi modal. Kurangnya investasi 

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
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kriminalitas yang tinggi juga dapat berdampak buruk pada sektor 

pariwisata. Wisatawan cenderung menghindari daerah atau negara yang 

dianggap tidak aman. Penurunan jumlah wisatawan dapat menyebabkan 

penurunan pendapatan dari sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, dan 

atraksi wisata. Ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi 

lokal dan lapangan kerja terkait. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat 

menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan ketidakpastian di antara 

masyarakat. Hal ini dapat mengurangi produktivitas pekerja dan bisnis. 

Karyawan yang merasa tidak aman mungkin kurang fokus pada pekerjaan 

mereka, sementara perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam 

menjalankan operasi mereka dengan efisien. Akibatnya, pertumbuhan 

ekonomi dapat terhambat. 
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Tabel 4.2 

Tingkat Kriminalitas di Indonesia 

Tahun 2008-2022 

Tahun Jumlah Tindak 

Kriminalitas 

(ribu jiwa) 

2008 330.384 

2009 326.752 

2010 344.942 

2011 332.490 

2012 347.605 

2013 341.159 

2014 342.084 

2015 325.317 

2016 352.936 

2017 357.197 

2018 336.652 

2019 294.281 

2020 269.324 

2021 247.218 

2022 274.988 

Sumber: (BPS, 2023) 

c). Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia 

Sekolah adalah Lembaga Pendidikan formal yang menyediakan 

lingkungan dan struktur belajar bagi siswa dalam rangka memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Rata-rata lama sekolah di 

Indonesia sangat besar mengingat kurangnya kesadaran sejak dini tentang 

pentingnya pendidikan. Infrastruktur pendidikan di Indonesia setiap tahunnya juga 

mengalami peningkatan. Seperti jumlah sekolah yang sewaktu-waktu dapat 

berubah dari waktu ke waktu karena pembukaan dan penutupan sekolah, serta 

perubahan dalam sistem Pendidikan di Indonesia. 



43 
 

 
 

 Berdasarkan data 15 tahun terakhir yang ditunjukkan pada tabel 4.3 

persentase rata-rata lama sekolah cenderung mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dimana pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah di Indonesia sebesar 

7,52% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,69%. Meskipun rata-rata lama 

sekolah mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,61, namun 

penurunan ini bukanlah penurunan yang signifikan. Tingginya rata-rata lama 

sekolah akan berdampak pada tingginya kualitas dan tingkat Pendidikan suatu 

individu, sehingga individu dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

lebih baik, yang dapat digunakan untuk mendapat penghasilan yang tinggi. 

Berdasarkan persentase rata-rata lama sekolah di Indonesia yakni pada 5 

tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 

persentase rata-rata lama sekolah hanya 8,1 namun meningkat pesat di 5 tahun 

setelahnya yakni pada tahun 2022 mencapai 8,69. Peningkatan rata-rata lama 

sekolah di Indonesia ini sejalan dengan penurunan tingkat kriminalitas yang 

berarti individu dengan Pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial, sehingga mengurangi 

kecenderungan terlibat Tindakan kriminal. 

Dampak yang ditimbulkan dari tingginya persentase rata-rata lama sekolah 

terhadap perekonomian yaitu rata-rata lama sekolah yang tinggi cenderung 

berhubungan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan yang 

lebih lama memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas berpikir yang 

lebih tinggi kepada individu. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan 
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perubahan teknologi, berinovasi, dan menggunakan sumber daya dengan lebih 

efisien. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing 

suatu negara. 

Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung berhubungan dengan 

pengurangan kesenjangan pendapatan. Dengan meningkatnya akses ke pendidikan 

berkualitas, individu yang sebelumnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan 

memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. 

Pendidikan dapat memberikan alat untuk meningkatkan mobilitas sosial dan 

mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. 

Tabel 4.3 

Persentase Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia 

Tahun 

Rata-Rata Lama 

sekolah  

2008 7,52 

2009 7,72 

2010 7,92 

2011 7,94 

2012 7,94 

2013 7,59 

2014 7,61 

2015 7,73 

2016 7,84 

2017 7,95 

2018 8,1 

2019 8,17 

2020 8,34 

2021 8,54 

2022 8,69 

Sumber : (BPS, 2023) 
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d). Upah Minimum di Indonesia 

Upah mengacu pada kompensasi atau pembayaran yang diberikan kepada 

seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang mereka berikan. Secara 

umum, upah merujuk pada pendapatan yang diterima oleh pekerja sebagai balas 

jasa atas waktu, usaha, atau keterampilan yang mereka sumbangkan dalam 

melaksanakan pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan data 15 tahun terakhir upah minimum di Indonesia 

menunjukkan bahwa upah minimum di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2008 upah 

minimum di Indonesia adalah Rp.673.000 hingga tahun 2022 terus mengalami 

peningkatan hingga menjadi Rp.2.687.724.  

Seperti yang kita ketahui bahwa upah minimum setiap tahunnya 

mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Tujuan dari penetapan upah 

minimum ini adalah melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan bahwa mereka 

menerima bayaran yang layak untuk memenuhikebutuhan mereka. Namun, 

standarisasi upah minimum di Indonesia tergolong rendah, hal ini akan 

menimbulkan banyak dampak pada perekonomian.  

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya upah minimum terhadap 

perekonomian yaitu, rendahnya upah minimum dapat menyebabkan banyak 

pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, 

perumahan, dan pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat 

kemiskinan di masyarakat. 
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Upah yang rendah mungkin tidak memberikan insentif bagi pekerja untuk 

bekerja lebih keras atau meningkatkan keterampilan mereka. Ini dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan dan 

menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Kebijakan upah minimum yang bijaksana dapat membantu mengurangi 

ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan 

berbagai faktor dan menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan tujuan 

yang lebih luas untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan 

pekerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 4.4 

Upah Minimum di Indonesia 

Tahun Upah minimum 

2008 673,261 

2009 743,174 

2010 841,529 

2011 908,824 

2012 988,829 

2013 1,088,903 

2014 1,296,908 

2015 1,584,391 

2016 1,790,342 

2017 1,997,819 

2018 2,142,855 

2019 2,268,874 

2020 2,455,662 

2021 2,672,371 

2022 2,687,724 

Sumber : (BPS, 2023) 
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B. Analisis Data  

1) Uji Asumsi Klasik 

Uji data dengan menggunakan regresi linear berganda bisa 

dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat dari pemenuhan uji asumsi 

klasik. Syarat yang harus dipenuhi yaitu data harus berdistribusi secara normal 

lalu tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Distribusi data model regresi yang layak harus normal atau 

mendekati normal. Memanfaatkan teknik analisis grafis yaitu dengan 

melihat grafik histogram merupakan salah satu cara untuk menentukan 

kenormalan.. Adapun persyaratan normalitas yaitu : 

1) Jika nilai probability < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal 

2) Jika nilai probability>0.05, maka data berdistribusi normal 

Gambar 4.1 Grafik Histogram 

Dependent Variable Kriminalitas 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Variabel Kriminalitas (Y1) 

Jarque Berra Probability 

0,260 0,878 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

Tabel 4.2 Uji Normalitas Variabel Kemiskinan (Y2) 

Jarque Berra Probability 

0,657 0,719 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan untuk model 1 yaitu kriminalitas 

sebagai dependent variable nilai probability nya sebesar 0,878 > 0.05 dan untuk 

model 2 kemiskinan sebagai dependent variable nilai probability nya yaitu 0.719 

> 0.05 yang artinya, residual data penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

telah menemukan korelasi antara variabel independen; jika demikian, ada masalah 

multikolinearitas. Nilai Variation Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat digunakan untuk menentukan 

multikolinearitas..  

Jika VIF melebihi angka 10 maka dinyatakan terjadi gejala 

multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas Variabel Kriminalitas (Y1) 

 

Variable Centered VIP 

Rata-Rata Lama Sekolah 3.651 

Upah Minimum 3.651 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan gambardiatas menunjukkan nilai VIF dari masing 

variabel penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Nilai VIF untuk variabel Rata-Rata Lama Sekolah adalah 3.651 < 10 

sehingga dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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2. Nilai VIF untuk variabel upah minimum adalah 3.651 < 10 sehingga 

dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas Variabel Kemiskinan (Y2) 

 

Variable Centered VIP 

Rata-Rata Lama Sekolah 6.617 

Upah Minimum 3.902 

Kriminalitas 2,746 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan gambardiatas menunjukkan nilai VIF dari masing 

variabel penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Nilai VIF untuk variabel Rata-Rata Lama Sekolah adalah 3.617 < 10 

sehingga dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

2. Nilai VIF untuk variabel upah minimum adalah 3.902 < 10 sehingga 

dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3. Nilai VIF untuk variabel kriminalitas adalah 2.746 < 10 sehingga 

dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Korelasi antara residual dari satu observasi dengan data lain dalam 

model regresi dikenal dengan uji autokorelasi. Uji Breusch-Godfrey 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi serial dalam model 

regresi atau untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model 

yang digunakan antara variabel yang diamati. Jika nilai probabilitas 0,05 

maka terjadi gejala autokorelasi, sedangkan jika nilai probabilitas > 0,05 

maka tidak ada gejala autokorelasi. 
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Tabel 4.5 Uji Autokorelasi Variabel Kriminalitas (Y1) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-Statistic 

0,42

2 Prob.F(2,10) 0.665 

Obs*R-Squared 

1.16

9 Prob.Chi-Square (2) 

0.557

3 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi Variabel Kemiskinan (Y2) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-Statistic 0,206 Prob.F(2,10) 0.817 

Obs*R-Squared 0,657 Prob.Chi-Square (2) 

0.719

8 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6, pengujian autokorelasi dengan 

menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM-test) dapat dilihat bahwa nilai 

probability Obs*R-squared 0.5573 pada Kriminalitas dan 0.7198 pada 

kemiskinan. Artinya nilai probabilitas keduanya lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel tidak terdapat 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari asumsi 

konvensional dilakukan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas, juga 

dikenal sebagai varian dari residual untuk setiap pengamatan dalam model 

regresi. Tidak adanya gejala heteroskedastisitas merupakan persyaratan 

model regresi. Terdapat tanda heteroskedastisitas pada model penelitian 

jika nilai prob lebih kecil atau sama dengan 0,05, tetapi tidak jika nilai 

prob lebih besar atau sama dengan 0,05. 
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Tabel 4.7 Uji Heteroskedastis Variabel Kriminalitas (Y1) 

Heteroskedasticity Test White 

F-Statistik 

0.77

6 Prob. F (5.9) 

0.59

0 

Obs*R-Squared 

4.51

9 Prob. Chi-Square (5) 

0.47

3 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastis Variabel Kemiskinan (Y2) 

Heteroskedasticity Test White 

F-Statistik 

1.17

9 Prob. F (8.6) 

0.42

3 

Obs*R-Squared 

9.16

8 Prob. Chi-Square (8) 

0.32

8 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode white, nilai 

prob. Chi- square kriminalitas sebesar 0,473 > 0,05 dan untuk variabel 

kemiskinan nilai prob. Chi- square kemiskinan sebesar 0.328 > 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. 
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1) Uji Hipotesis 

a) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi untuk dua variabel bebas ditentukan dengan melihat 

nilai R-Square, pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Kriminalitas (Y1) 

R-squared 0,635 Mean dependent Var 
12.67

5 

Adjusted R-

Squared 
0,572 S.D. dependent Var 0,111 

S.E. of regression 0,072 Akaike info criterion -2.224 

Sum squared resid 0,063 Schwarz criterion -2.083 

Log likelihood 
19.68

4 

Hannan-Quin 

criterion 
-2,226 

F-statistic 
10.47

8 
Durbin-Watson stat 1.202 

Prob(F-Statistic) 0,002   

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

Pada Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa pengaruh rata-rata lama 

sekolah, dan upah minimum terhadap kriminalitas di indonesia diperoleh 

nilai R-Square sebesar 0,635. Yang artinya variabel independen mampu 

menjelaskan pengaruhnya sebesar 63,5% terhadap variabel dependent. 

Sisa nya sebesar  36,5 % di jelaskan variabel lain di luar model. 
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Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Kemiskinan (Y2) 

R-squared 0.895 Mean dependent Var 
11.91

9 

Adjusted R-

Squared 
0.867 S.D. dependent Var 2.304 

S.E. of regression 0.840 Akaike info criterion 2.713 

Sum squared resid 7.767 Schwarz criterion 2.901 

Log likelihood 
-

16.348 

Hannan-Quin 

criterion 
2.711 

F-statistic 31.431 Durbin-Watson stat 1.835 

Prob(F-Statistic) 0.000    

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Pada Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa pengaruh rata-rata lama 

sekolah, upah minimum dan kriminalitas terhadap kemiskinan di indonesia 

diperoleh nilai R-Square sebesar 0,895. Yang artinya variabel independen 

mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 89,5% terhadap variabel 

dependent. Sisa nya sebesar  10,5 % di jelaskan variabel lain di luar 

model. 

b) Uji F Statistik ( Simultan) 

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama sama terhadap variabel dependennya. Ketentuan uji ini dapat 

dilihat dengan perbandingan F statistik dengan F tabel . selain itu dengan 

probabilitas (α) sebesar 5 % atau 0.05. kriteria pengujian nya yaitu sebagai 

berikut :  

1. Jika F statistik < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak dan probabilitas 

F > alpha, artinya semua variabel independen secara bersama sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Apabila F statistik > F tabel Hoditerima dan Ho ditolak dan probabilitas F 

< alpha, artinya semua variabel independen secara bersama sama atau 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.10 Uji F Variabel Kriminalitas (Y1) 

R-squared 
0,635 

Mean dependent 

Var 
12.675 

Adjusted R-

Squared 
0,572 

S.D. dependent 

Var 
0,111 

S.E. of regression 
0,072 

Akaike info 

criterion 
-2.224 

Sum squared resid 0,063 Schwarz criterion -2.083 

Log likelihood 
19.684 

Hannan-Quin 

criterion 
-2,226 

F-statistic 
10.47 

Durbin-Watson 

stat 
1.202 

Prob(F-Statistic) 0,002     

F-Tabel 3.98     

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 10.47 > nilai F tabel 

sebesar 3.98 dengan probabilitas 0.002 < 0.05 yang artinya variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.11 Uji F Variabel Kemiskinan (Y2) 

R-squared 0.895 Mean dependent Var 

11.91

9 

Adjusted R-

Squared 0.867 S.D. dependent Var 2.304 

S.E. of regression 0.840 Akaike info criterion 2.713 

Sum squared resid 7.767 Schwarz criterion 2.901 

Log likelihood 

-

16.348 

Hannan-Quin 

criterion 2.711 

F-statistic 31.43 Durbin-Watson stat 1.835 

Prob(F-Statistic) 0.000     

F-Tabel 3.89     

Sumber : Output Eviews 10, 2023 
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Dari tabel di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 31.43 > nilai F tabel 

sebesar 3.89 dengan probabilitas 0.000 < 0.05 yang artinya variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c) Uji Hipotesis T 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau 

secara parsial variabel independen ( rata-rata lama sekolah dan upah 

minimum) terhadap kriminalitas, sementara itu secara parsial pengaruh 

variabel rata-rata lama sekolah, upah minimum dan kriminalitas terhadap 

kemiskinan. Jika nilai probabilitasnya < 0.05 maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai 

probabilitasnya > 0.05 maka masing-masing variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.12 Uji T Variabel Kriminalitas (Y1) 

Variable 
Coefficie

nt 

Std.Err

or 

T-

Statistik 

Pro

b 

Hubu

ngan 

Sesuai 

Hipotesis 

C 14,228 0,573 24,813 
0.0

00 

  

Rata-Rata Lama 

Sekolah 
-0,319 0,101 -2,121 

0.0

08 

Signifi

kan 

Ya 

Upah Minimum 0.068 0,758 0,907 
0.3

81 

Tidak 

Signifi

kan 

Tidak 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka diperoleh persamaan regresinya 

sebagai berikut : 

Y1 = 14.2285175092 - 0.315901281192 X1 + 0.0688435834716 X2 
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 Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.219 dengan nilai signifikan 0.008 < 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. 

2. Upah minimum menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.068 dengan 

nilai signifikansi 0.381 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa upah 

minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di 

Indonesia. 

Tabel 4.131 Uji T Variabel Kriminalitas (Y2) 

Variable 
Coefficien

t 

Std.Erro

r 

T-

Statistik 
Prob 

Hubungan  Sesuai 

Hipotesis 

C 100.,603 47,853 1,102 
0,05

9 
  

Rata-Rata Lama 

Sekolah 
0,317 1,571 0,201 

0,84

3 

Tidak 

signifikan 

Tidak 

Upah Minimum -4,861 0,904 -5,375 
0.00

2 
Signifikan Ya 

Kriminalitas 
-1.753 3,33 0,526 

0.60

9 

Tidak 

signifikan 

Tidak 

Sumber : Output Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka diperoleh persamaan 

regresinya sebagai berikut : 

Y2 = 100.603671346 + 0.317314756874 X1- 4.86194143425 X2 - 1.75367163507 X3 

 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

 

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan nilai koefisien regresi 

sebesar 0.317 dengan nilai signifikansi 0.843 > 0.05, maka dapat 
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disimpulkan bahwa RLS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 

2. Upah Minimum  menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -4.861 

dengan nilai signifikansi 0.002 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Indonesia. 

3. Kriminalitas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1.753 dengan 

nilai signifikansi 0.609 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

kriminalitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas 

di Indonesia. 

1) Analisis Jalur 

Di dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari analisis regresi diperoleh 

suatu hubungan antar variabel yang dimana pengaruh dari setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai koefisien dan 

tingkat signifikannya serta hasil tersebut dapat digambarkan dalam kerangka 

analisis dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-Rata 

Lama Sekolah 

(X1) 

Upah Minimum 

(X2) 

Kriminalitas (Y1) 
Kemiskinan 

(Y2) 

0.325 

0.559 

8.522 

0.068 

4.681 

1.75

3 

0.317 
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a. Pengaruh Langsung 

1. Terdapat pengaruh langsung variabel rata-rata lama sekolah (X1) terhadap 

kriminalitas (Y1) sebesar -0,315 

2. Terdapat pengaruh langsung variabel upah minimum (X1) terhadap 

kriminalitas (Y1) sebesar 0,068 

3. Terdapat pengaruh langsung variabel rata-rata lama sekolah (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) sebesar 0,317 

4. Terdapat pengaruh langsung variabel upah minimum (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) sebesar -4861 

5. Terdapat pengaruh langsung variabel kriminalitas (Y1) terhadap 

kemiskinan (Y2) sebesar -1,753 

b. Pengaruh tidak langsung 

1. Terdapat pengaruh tidak langsung variabel rata-rata lama sekolah (X1) 

terhadap kemiskinan (Y2) melalui kriminalitas (Y1) sebesar 0,5592 

2. Terdapat pengaruh tidak langsung variabel upah minimum (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) melalui kriminalitas (Y1) sebesar 8,5213 

c. Pengaruh total 

1. Hasil penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 

terhadap Y2 sebesar 0,876 

2. Hasil penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X2 

terhadap Y2 sebesar 3,66 
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Tabel Tabel 4.6 

Pengaruh Rata-rata lama sekolah dan Upah minimum terhadap 

Kemiskinan melalui Kriminalitas 

Pengaru

h antar 

variabel 

Pengaru

h 

langsung 

Tingkat 

signifika

n 

Hubungan 

Pengaru

h tidak 

langsung 

melalui 

(Y1) 

Hubunga

n 

Total 

pengaru

h 

Sesuai Hipotesis 

X1→ Y1 -315 0,008 Signifikan − − -315 Ya 

X2→ Y1 0,068 0,381 

Insignifican

t − − -68 Tidak 

X1→ Y2 0,317 0,843 

Insignifican

t 0,559 

Tidak 

Signifikan 0,876 Tidak 

X2→ Y2 -4,861 0,002 Signifikan 8,521 

Tidak 

Signifikan 3,66 Ya 

Y1→ Y2 -1,753 0,609 

Insignifican

t − − 1,753 Tidak 

 

D. Pembahasan 

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Kriminalitas  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah 

berpengaruh terhadap kriminalitas memiliki tingkat signifikansi 0.008, dan 

berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia dikarenakan tingkat 

signifikansinya < 0,05. 

Kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) akan mengurangi 

kriminalitas, dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul (2022) yang menyatakan bahwa rata-rata lama 

sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas. Artinya jika 

angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat maka angka kriminalitas 
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di Indonesia akan menurun dan sebaliknya jika angka rata-rata lama 

sekolah menurun maka angka kriminalitas akan naik.  

Hal itu disebabkan karena adanya program pendidikan dan 

kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi tindakan kriminal dan 

kesadaran masyarakat tentang seberapa pentingnya pendidikan untuk 

kehidupan. Jika kualitas pendidikan secara keseluruhan meningkat, lebih 

banyak siswa dapat menyelesaikan sekolah dengan kualifikasi yang lebih 

tinggi. Ini bisa berarti mereka menyelesaikan lebih banyak tahun sekolah 

atau mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang secara 

keseluruhan meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta jika masyarakat 

lebih sadar tentang akibat negatif dari tindakan kriminal, mereka mungkin 

lebih cenderung untuk menghindarinya sehingga tingkat kriminalitas di 

Indonesia dapat menurun. 

Terdapat pula teori psikogenesis yang menyatakan bahwa faktor-

faktor penyebab dari tindakan kriminalitas adalah tingkat intelegensi 

seseorang, ciri kepribadian dan motivasi diri, yang di mana tingkat 

intelegensi seseorang, ciri kepribadian dan motivasi diri diukur dari tingkat 

pendidikan yang telah ditempuh(Nurul, 2022). 

Teori Human Capital Edwinson (1997), Teori ini menganggap 

pendidikan sebagai investasi dalam modal manusia. Menurut teori ini, 

individu yang mendapatkan pendidikan yang lebih lama akan memiliki 

keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih baik untuk 

mendapatkan pekerjaan yang stabil dan membayar baik. Dengan memiliki 
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pekerjaan yang baik, individu cenderung memiliki motivasi ekonomi yang 

lebih kuat untuk tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, karena mereka 

memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan mereka melalui 

jalur legal (Aman et al., 2022). 

2. Upah Minimum terhadap Kriminalitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum terhadap 

kriminalitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.381 dan tidak 

berpengaruh positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas 

dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 

Upah minimum naik namun kriminalitas juga ikut naik, hal itu 

disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat Indonesia. 

Jika kenaikan upah minimum tidak diimbangi dengan pertumbuhan 

ekonomi yang seimbang atau kesempatan kerja yang memadai, maka 

ketimpangan ekonomi bisa meningkat. Hal ini dapat menyebabkan frustasi 

dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia  yang merasa 

terpinggirkan, dan dapat mempengaruhi angka kriminalitas karena 

kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. 

Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum bervariasi di seluruh 

wilayah, sehingga dampak kenaikan pada kriminalitas tergantung pada 

konteks regional tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari jeffery 

Clement bahwa kenaikan upah minimum tidak secara signifikan 

mempengaruhi tingkat kejahatan, menurutnya, faktor-faktor lain, seperti 
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ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, memiliki hubungan 

yang erat dengan kriminalitas (Cesur, 2021). 

Jika upah minimum mencukupi juga dapat membantu dalam 

meningkatkatkan akses terhadap pendidikan, di mana pendidikan yang 

baik dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Selain itu, adanya upah 

minimum yang memadai juga dapat meningkatkan kualitas hidup individu, 

mengurangi tingkat frustasi, dan meningkatkan kesadaran hukum dalam 

masyarakat. 

Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan 

menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang rendah atau 

peningkatan yang moderat tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kriminalitas. Ia mengatakan bahwa faktor-faktor lain 

seperti tingkat pengangguran, kesempatan kerja, dan kondisi ekonomi 

secara keseluruhan memainkan peran yang lebih penting dalam 

menentukan tingkat kriminalitas (Ramadhan, 2023). 

David Neumark (1982) menyatakan bahwa upah minimum yang 

rendah dapat menyebabkan stigma sosial dan rasa frustrasi di antara 

individu yang bekerja dengan upah tersebut. Stigma sosial dan frustrasi ini 

dapat mengarah pada ketidakpuasan, penurunan harga diri, dan perilaku 

yang melanggar hukum. 
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3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Kemiskinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah  

terhadap kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,843 dan tidak 

berpengaruh positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 

Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan kemiskinan di Indonesia 

disebabkan karena adanya kesenjangan Pendidikan dan ekonomi. Dimana   

adanya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pendidikan di antara 

berbagai kelompok masyarakat dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jika kelompok masyarakat 

tertentu cenderung mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar, hal ini 

dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi di kelompok tersebut 

meskipun ada peningkatan rata-rata lama sekolah secara keseluruhan. 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Pradipta, dikarenakan rata-rata lama sekolah tinggi  dan angka kemiskinan 

nya juga tinggi. Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator yang 

pendidikan yang mengukur lamanya waktu yang dihabiskan oleh individu 

untuk bersekolah. Meskipun pendidikan memiliki peran penting dalam 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, namun ada 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan rata-rata lama sekolah tidak 
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berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan kualitas pendidikan di 

Indonesia.  

Lamanya waktu yang dihabiskan dalam pendidikan tidak selalu 

mencerminkan kualitas pendidikan yang diperoleh, jika sistem pendidikan 

mengalami masalah seperti kurikulum yang tidak relevan, kualitas guru 

yang rendah, atau infrastruktur pendidikan yang buruk, maka lama sekolah 

yang tinggi mungkin tidak memberikan keterampilan dan pengetahuan 

yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan keluar dari 

kemiskinan. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan Mankiw (2021), yang 

menyatakan pendidikan merupakan bentuk investasi individu, di mana jika 

semakin tinggi pendidikan, maka kesejahteraan suatu individu akan lebih 

membaik. 

Amartya Sen (1998) seorang ekonom dan filsuf, berfokus pada 

konsep kemiskinan sebagai keterbatasan kebebasan individu untuk 

mencapai kesejahteraan. Menurutnya, pendidikan yang lebih lama 

memberikan akses ke pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang 

dapat membantu individu keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan 

yang lama dapat memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi 

dalam perekonomian dan meningkatkan pilihan mereka dalam mencapai 

kesejahteraan. 
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4. Upah Minimum terhadap kemiskinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh 

terhadap kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.002, dan 

berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia dikarenakan tingkat signifikansinya 

<0,05. 

 Upah minimum berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan, 

yang dimana artinya upah minimum meningkat dan kemiskinan menurun. 

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebijakan upah Minimum yang 

efektif, Jika pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum yang 

memadai dan berlaku secara efektif, pekerja akan mendapatkan gaji yang 

layak, sehingga memungkinkan mereka untuk keluar dari garis 

kemiskinan. Kebijakan ini bisa termasuk penyesuaian upah minimum 

sesuai inflasi atau standar biaya hidup yang lebih tinggi 

 Upah minimum akan mengurangi kemiskinan, hal ini sejalan 

dengan penelitian Aprilia (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya 

kenaikan upah minimum akan mengurangi angka kemiskinan. 

Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang 

disampaikan oleh Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 
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2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas 

dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM 

(Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat 

karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syahrina Syam (2020) yang menunjukkan hasil penelitian upah minimum 

terhadap kemiskinan tidak berpengaruh signifikan, sebab meskipun ada 

kebijakan upah minimum, penegakan hukum terkait sering kali tidak 

memadai. Beberapa pengusaha mungkin mengabaikan atau melanggar 

ketentuan upah minimum, dan melewatkan pembayaran upah yang wajar. 

Kurangnya penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas kebijakan 

upah minimum dalam mengurangi kemiskinan (Padel, et al 2021). 

Paul Krugman (1983) seorang ekonom dan penerima Nobel, telah 

menyatakan dukungannya terhadap kebijakan upah minimum sebagai alat 

untuk mengurangi kemiskinan. Dia berpendapat bahwa upah minimum 

yang wajar dan adil dapat membantu pekerja dengan pendapatan rendah 

untuk keluar dari kondisi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka. 

5. Kriminalitas terhadap Kemiskinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas terhadap kemiskinan 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,609 dan tidak berpengaruh secara 

negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminalitas 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan nilai 

signifikansinya > 0,05. 

Kriminalitas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 

yang artinya jika kriminalitas meningkat kemiskinan menurun, hal ini 

disebabkan oleh karena adanya faktor ekonomi lainnya. Meskipun kemiskinan 

menurun, tetapi kondisi ekonomi lainnya juga dapat berperan dalam 

meningkatnya kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau 

masalah ketenagakerjaan, seperti pengangguran struktural, dapat menciptakan 

ketidakstabilan dan kesempatan bagi kegiatan kriminal. 

Kriminalitas tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan 

kemiskinan bukanlah kondisi tunggal yang hanya terkait dengan tingkat 

pendapatan. Kemiskinan juga melibatkan akses terhadap pendidikan, 

perumahan yang layak, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan faktor-

faktor sosial lainnya. Meskipun ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi 

kemiskinan, tidak semua individu yang miskin terlibat dalam kegiatan 

kriminal. 

Meskipun kemiskinan dapat menjadi faktor risiko dalam kriminalitas, 

penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memicu 

perilaku kriminal, seperti faktor sosial, budaya, pendidikan, lingkungan, dan 

gangguan sosial. Orang mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal karena 

tekanan sosial, ketidakstabilan keluarga, pengaruh lingkungan yang buruk, 

atau kurangnya akses ke pendidikan dan peluang kerja yang memadai. 
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Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah 

Azharini (2021), dimana ia mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh 

terhadap kriminalitas sebab kemiskinan identic dengan kesulitan memenuhi 

kebutuhan primer (sandang dan pangan). Inilah yang menyebabkan 

kemiskinan terjadi salah satu masalah ekonomi dan sosial. Kemiskinan 

menyebabkan orang-orang tidak dapat memperoleh Pendidikan yang layak 

sehingga kualitas hidup yang rendah. Selain itu, kemiskinan menyebabkan 

mereka melakukan Tindakan yang melanggar norma dan nilai. Misalnya 

mencuri, melacur, atau korupsi. Ini semua disebabkan kurangnya fungsi 

Lembaga-lembaga ekonomi sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat 

tidak dapat diangkat ke taraf yang lebih baik. Penduduk tergolong miskin 

inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah 

keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk 

hidup sehingga sebagian penduduk miskin lebih memilih pekerjaan yang 

ilegal dan cukup berisiko. Namun, menghasilkan pendapatan yang lebih besar 

bila dibandingkan dengan pekerjaan legal(Los, 2021). 

Steven Levitt (1987) seorang ekonom, mengemukakan teori penjelasan 

terkait kriminalitas dan kemiskinan melalui kaitannya dengan teori insentif 

ekonomi. Dia berpendapat bahwa individu yang berada dalam kondisi 

kemiskinan atau kurangnya kesempatan ekonomi cenderung lebih tergoda 

untuk terlibat dalam perilaku kriminal jika manfaat yang diharapkan dari 

kegiatan tersebut terlihat lebih besar daripada risikonya. 
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6. Rata-Rata Lama sekolah Terhadap Kemiskinan Melalui Kriminalitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah terhadap 

Kemiskinan melalui kriminalitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,843 dan 

berpengaruh secara positif dan tidak signifikan, yang artinya rata-rata lama 

sekolah mengalami peningkatan, maka tingkat kemiskinan akan 

menurun.pengaruh rata rata lama sekolah terhadap kemiskinan bersifat tidak 

langsung yaitu melalui variabel kriminalitas.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ahmad rafiqi Besarnya angka rata-

rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah akan berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Apabila kualitas rata-rata lama sekolah  

masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan kesejahteraan akan 

mendorong produktivitas atau meningkatkan aktivitas dalam bekerja ataupun 

melaksanakan pendidikan. Meningkatnya taraf kesejahteraan ini akan 

berpengaruh mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut (Rafiqi, 

2021). 

Hal ini sejalan dengan penelitian rizkiana Fauziah Yang menyatakan 

meskipun rata rata lama sekolah yang tinggi mencerminkan tingkat pendidikan 

namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, salah satunya 

ketidak tersediaan lapangan pekerjaan apabila seorang menganggur maka dia 

tidak memiliki kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan pendapatan, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga, dan oleh 

karenanya apabila dia tidak memiliki pendapatan maka kebutuhan pokok seperti 
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sandang dan pangan yang notabene adalah kebutuhan yang mendesak tidak dapat 

terpenuhi. Sehingga tidak sedikit seorang pengangguran yang memilih jalan pintas 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang illegal (Rizkian, 2022). 

Menurut Ragnar Nurkse (1973) menyatakan bahwa adanya siklus 

kemiskinan dan kriminalitas yang saling mempengaruhi. Kemiskinan dapat 

menjadi pemicu kriminalitas karena individu yang hidup dalam kondisi ekonomi 

yang sulit mungkin mencari cara-cara yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka. Di sisi lain, terlibat dalam kriminalitas dapat membatasi peluang 

ekonomi dan pendidikan, menjaga individu dan keluarga dalam lingkaran 

kemiskinan (Adriyanto et al., 2020). 

7. Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Melalui Kriminalitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum terhadap Kemiskinan 

melalui kriminalitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002. Sehingga 

berdasarkan nilai tersebut upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan melalui kriminalitas diKarenakan nilai signifikansi nya lebih 

kecil dari 0.05. 

Pengaruh upah minimum kemiskinan bersifat tidak langsung yaitu melalui 

variabel kriminalitas.Peningkatan upah minimum akan mengurangi angka 

kriminalitas yang juga akan berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan 

di Indonesia saat ini. mengurangi motivasi untuk terlibat dalam kriminalitas, 

ketika upah minimum dinaikkan, pekerja akan memiliki penghasilan yang lebih 

baik dan lebih stabil. Hal ini dapat mengurangi keinginan atau tekanan untuk 

terlibat dalam kegiatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau 
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mencari pendapatan tambahan. Orang yang memiliki kesempatan ekonomi lebih 

baik cenderung lebih puas dan kurang tergoda untuk mencari cara-cara ilegal atau 

tidak etis untuk memperoleh uang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Padel et al (2021) 

menjelaskan dampak dari upah minimum terhadap kemiskinan di kanada. mereka 

menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum yang diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pendapatan yang lebih tinggi 

terhadap rumah tangga miskin. Pada kenyataannya peningkatan upah minimum 

justru mengakibatkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin, akibat dari 

hilangnya lapangan kerja terutama bagi pekerja rendah dan berkurangnya 

rekrutmen untuk tenaga kerja baru dari  golongan pekerja pemula. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehyang 

menyatakan bahwa dengan adanya upah minimum yg telah ditetapkan oleh 

pemerintah diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi pekerja 

maupun masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan 

terbebas dari kemiskinan. 

Dampak penurunan tingkat kriminalitas dan kemiskinan dikarenakan upah 

minimum, Penurunan upah minimum juga dapat menyebabkan peningkatan 

tingkat kemiskinan di kalangan pekerja dengan upah rendah. Ketika penghasilan 

mereka berkurang, risiko jatuh ke dalam kemiskinan meningkat, dan kondisi 

sosial yang miskin cenderung berkaitan dengan masalah seperti kesehatan yang 

buruk, rendahnya kualitas pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. 
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Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang dapat 

mempengaruhi tingkat kriminalitas di wilayah tersebut (Eni, 2021). 

Menurut David Ricardo ( 1883) Peningkatan upah minimum dapat 

berkontribusi pada pengurangan angka kriminalitas dan angka kemiskinan dengan 

beberapa mekanisme ekonomi dan sosial. Salah satunya kemampuan 

meningkatkan kesejahteraan, ketika upah minimum ditingkatkan, pekerja dengan 

upah rendah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

mereka. Hal ini dapat mengurangi tekanan finansial dan memungkinkan akses 

lebih baik terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan pelayanan 

kesehatan. Ketika seseorang tidak lagi terjebak dalam kemiskinan yang ekstrim, 

dorongan untuk terlibat dalam tindakan kriminal bisa berkurang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kriminalitas di Indonesia. 

2. Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kriminalitas di Indonesia. 

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia. 

4. Upah minimum dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 

5. Kriminalitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 

di Indonesia. 

6. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan melalui kriminalitas di Indonesia. 

7. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 

melalui kriminalitas di Indonesia.  
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B. Saran 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

maka saran yang bisa disarankan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan melihat tingginya angka 

pencurian maka diharapkan lembaga terkait dapat meningkatkan 

pengawasan dan pemberlakuan sistem keamanan lebih efektif 

khususnya kepada pelaku kejahatan agar jera untuk tidak 

melakukan tindak kejahatan pencurian. Sedangkan untuk 

mencegahnya, pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan 

melihat masih tingginya angka pengangguran. Dalam sisi 

pendidikan, pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan di 

Indonesia sampai ke pelosok sehingga seluruh anak Indonesia 

dapat bersekolah sampai jenjang yang tinggi. Apabila 

pengangguran rendah, pendidikan tinggi dan kemiskinan rendah, 

maka tidak ada masalah sosial seperti kriminalitas.  

2. Mengkombinasikan upah minimum dengan program 

pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi kriminalitas. 

Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan keterampilan, akses ke 

modal usaha, bantuan dalam mencari pekerjaan, dan pembentukan 

koperasi. Dengan memberdayakan individu secara ekonomi, 

mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan menghindari kegiatan kriminal. 

3. Selain akses, meningkatkan kualitas pendidikan juga penting. Guru 

yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan sarana belajar yang 
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memadai adalah faktor penting dalam memastikan bahwa siswa 

mendapatkan pendidikan yang bermutu. Investasi dalam pelatihan 

guru, pembaruan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur 

pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sistem 

pendidikan secara keseluruhan. 

4. Upah minimum yang memadai dapat membantu mengurangi 

jumlah pekerja miskin atau pekerja yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Dengan memberikan upah yang cukup, pekerja 

memiliki kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari lingkaran 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta 

keluarga mereka. 

5. Untuk mengurangi kriminalitas terkait kemiskinan harus 

diintegrasikan dengan upaya yang lebih luas dalam mengatasi 

masalah kemiskinan secara menyeluruh. Pendekatan yang holistik 

dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum diperlukan untuk 

mencapai hasil yang berkelanjutan. 

6. Mengetahui bahwa tingkat rata-rata lama sekolah juga menjadi 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah 

kriminalitas,pemerintah juga perlu mengembangkan lagi fasilitas 

pendidikan yang memadai dan berkualitas khususnya sarana 

pendidikan di pelosok-pelosok desa agar fasilitas pendidikan dapat 
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dirasakan secara merata baik itu di Kota maupun di desa dan 

pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. 

7. Pemerintah harus terus melanjutkan dan mengembangkan berbagai 

program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan seperti 

memperbesar alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin dengan memberikan masyarakat miskin 

jaminan di bidang kesehatan, pendidikan dan ketersediaan pangan. 
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