
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Ersanto Wahyuaji (991510201162), Jarusan Sosial Ekonomi Pertanian 
Universitas Jember, Judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penjualan Rokok Bokor Mas". Di bawah bimbingan Prof. Ir. Rijanto selaku 
Dosen Pembimbing Utama dan Rudi Bartadi, SP, MSi selaku Dosen 
Pembimbing Anggota. 

RINGKASAN 

Perkembangan yang pesat pada era globalisasi saat ini, khususnya di 

bidang perekonomian, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi 

perekonomian. Banyak bermunculan pelaku-pelaku ekonomi baru, semakin 

memperketat persaingan di bidang usaha industri rokok. Perusahaan rokok Bokor 

Mas merupakan salah satu produsen rokok di Indonesia, yang tergolong dalam 

perusahaan kecil namun masih mampu berkembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui trend penjualan ro}mk 

perusahaan Bokor Mas dimasa yang akan datang, (2) Mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penjualan rokok perusahaan Bokor Mas, serta 

(3) Mengetahui strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan Bokor Mas. 

Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada metode sengaja (purposive methode), 

yakni pada perusahaan rokok Bokor Mas. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode analitik dan deskriptif Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 

pihak manajemen pemasaran perusahaan rokok Bokor Mas. Sedangkan data 

sekunder merupakan data-data olahan setiap bulan selama lima tahun (1998-2002) 

yang diambil dari perusahaan, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis : ( 1) Trend penjualan dengan metode 

kuadrat terkecil (least square methode), (2) Model regresi linear berganda, (3) 

serta SWOT. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : ( 1) Trend 

penjualan produk rokok pada perusahaan Bokor Mas meningkat, (2) Faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap penj ualan roko~ perusdlln Bokor Mas adalah 

produksi, sedangkan faktor-faktor har• Jlal, ... ;emasatfn, dan tenaga penjual 

berpengaruh tidak nyata (3) Sedangkm ~ pemasaran yang digunakan 

xiii 
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perusahaan rokok Bokor Mas dalam memasarkan produknya adalah baik, dengan 

memiliki peluang pemasaran yang prospektif serta berkemampuan untuk 

mengerjakannya atau berada pada posisi white area. 
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I. PENDAHULUAN . 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Arah kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara 1999-2004 adalah mempercepat pembangunan ekonomi 

daerah yang efektif dan kuat dengan me'mberdayakan pelaku dan potensi 

ekonomi daerah sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. 

Arah kebijakan lain yang akan dilaksanakan adalah mempercepat pembangunan 

pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan 

nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis industri 

kecil dan pengembangan kelembagaan serta pemanfaatan sumber daya alam 

(TAP MPR No. IV/MPR/1999, 1999). 

Dinamika pembangunan telah menyebar sampai ke pelosok desa di 

seluruh Indonesia. Pembangunan pertanian tetap menjadi tumpuan harapan bagi 

sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di pedesaan. Sejak Pelita VI, 

pembangunan sektor pertanian bukanlah semata-mata meningkatkan produksi 

hasil-hasil pertanian, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 

petani beserta keluarganya dengan landasan konsep agribisnis. Seirama dengan 

pengembangan agribisnis, kita mulai dituntut memperhatikan kegiatan pascapanen 

dan pengolahan hasil-hasil pertanian (Santoso, 2001 ). 

Agroindustri dan agrobisnis sebagai motor penggerak pembangunan sektor 

pertanian diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan 

nasional baik dalam susunan pertumbuhan, pemerataan maupun stabilitas. Banyak 

harapan telah ditumpukan kepada agroindustri dan agrobisnis, namun harapan 

besar tersebut tentunya lebih melekat pada potensi yang ada. Untuk mengubahnya 

menjadi kenyataan harus dikaji lebih lanjut apakah agroindustri dan 

agrobisnis yang akan dikembangkan tersebut dapat menjelaskan peranannya 

(Anwar dan Wibowo, 1989). · 

Menurut Soeharjo dalam Hemanto (1991), menyatakan bahwa agribisnis 

atau bisnis pertanian mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana 

produksi pertani~n sampai pada tataniaga produk pertanian yang dihasilkan usaha 
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tani atau hasil olahannya. Fungsi-fungsi agribisnis terdiri atas kegiatan pengadaan . 
dan penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer (budidaya), 

pengolahan (agrcindustri), dan pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian 

disusun menjadi suatu sistem, dimana fungsi-fungsi diatas menjadi subsistem dari 

sistem agribisnis. Pengembangan agribisnis tidak akan efektif dan efisien bila 

hanya mengembangkan salah satu subsistem yang ada didalamnya 

(Sa'id dan Harizt, 2001). 

Di masyarakat sering juga dikenal istilah agroindustri hulu dan 

agroindustri hilir. Agroindustri hulu mencakup industri penghasil input pertanian, 

seperti pupuk, pestisida, alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan bahkan yang 

lebih luas lagi mencakup perusahaan penghasil bibit (pengertian industri yang 

lebih Juas lagi). Di lain pihak, agroindustri hilir adalah industri pengolahan 

hasil-hasil pertanian primer dan bahkan lebih Juas lagi mencakup industri 

sekunder dan tersier yang mengolah lebih lanjut dari produk olahan basil 

pertanian primer seperti industri kue dari tepung (dan lain-Jain produk antara) 

(Sa'id dan Harizt, 2001). ,. 

Peranan agroindustri sebagai pengolah hasil pertanian sesungguhnya 

sangat penting bagi pengembangan sektor pertanian karena peranannya dalam 

mengubah sifat-sifat khas komoditi pertanian yang dianggap kurang. Menurut 

Simatupang dalam Ningsih (2002) peranan agroindustri dalam mengubah 

karakteristik komoditi pertanian tersebut adalah: menciptakan produk-produk baru 

yang lebih diterima konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan 

daya tahan produk. Selain itu menurut Amang (1997) agroindustri akan membuka 

peluang kepada petani kecil untuk memasuki arena komersialisasi usahatani, 

karena mereka adalah pemasok bahan baku yang .diperlukan oleh agroindustri. 

Pengembangan kegiatan agroindustri akan dapat meningkatkan 

pendapatan petani yang kemudian berakibat pada peningkatan permintaan dan 

pembelian barang non pertanian, perkembangan pasar tenaga \lcerja pedesaan ct.an 

perkembangan pasar uang pedesaan, serta sekaligus dapat menarik perkembangan 

sektor pertanian sebagai dampak dari keterkaitan kebelakang kegiatan 

agroindustri itu sendiri. Sasarannya strategi pengembangan agrondustri yang 
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dinilai sesuai adalah dengan mengembangkan agroindustri kecil dan menengah di 
• 

pedesaan sebagai subsistem pengolahan yang merupakan kelanjutan dari 

subsistem produksi sekaligus bagian dari demand-sale-strategy. Hal ini 

merupakan alternatif untuk mengatasi masalah dan kendala dalam usaha 

meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan yang selama ini dihadapi jika 

kegiatan ekonomi desa lebih banyak tertumpu pada kegiatan usahatani 

(Rijanto, dkk, 1997). 

lndustri kecil telah memegang peranan penting dalam mendukung 

program-program pembangunan ekonomi, khususnya di dalam membantu 

menyerap kelebihan tenaga dari sektor pertanian. Tenaga kerja pada sektor 

pertanian yang menunjukkan laju pertumbuhan yang cepat kenyataannya tidak 

dapat ditampung di dalam kegiatan sektor pertanian saja, walaupun telah dicoba 

dengan berbagai macam teknologi baru yang lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dibandingkan sebelumnya. Industri kecil adalah industri yang diusahakan 

terutama untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi berbeda dengan industri 

besar dan menengah di kota-kota, maka tujilan kebijakan memajukan industri 

kecil bukanlah semata-mata peningkatan output atau nilai tambah sektor industri, 

tetapi lebih-lebih lagi membantu menciptakan kesempatan kerja yang sekaligus 

berarti membantu meningkatkan pendapatan bagi penduduk kelompok miskin di 

pedesaan (Mubyarto, 1987). 

Potensi usaha kecil sangat besar, dimana dari 38,9 juta pengusaha, 

sebanyak 99,8% diantaranya adalah pengusaha kecil dan hanya 0,2% yang 
. 

merupakan pengusaha menengah dan besar. Hal ini mengindikasikan masih 

besarnya potensi ekonomi rakyat yang perlu diberdayakan dan mempunyai hak 

penuh atas perekonomian nasional. Di tengah kesulitan ekonomi dan 

ketidakpastian justru usaha kecil dan menengah (PKM) telah terbukti cukup 

tangguh dan menjadi tumpuan harapan dalam menggerakkan roda ekonomi. 

Meskipun sebagian PKM kita masih menghadapi berbagai persoalan seperti 

kesulitan dalam mengakses pasar, permodalan, teknologi, lemah dalam mutu 

sumber daya manusia, tetapi dalam realitanya PKM juga telah mampu 

menunjukkan diri sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dalam hal ini dari 

·. 
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survei yang dilakukan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah 

( 1998) diperoleh gambaran dari 225 ribu PKM diidentifikasikan bahwa PKM 

yang masih bertahan adalah sebanyak 64, I%, 0,9% bahkan mampu berkembang 

dan 31 ,0% mengurangi kegiatan usahanya, sebanyak 0,4% terpaksa menghentikan 

kegiatan usahanya. Usaha yang dapat memanfaatkan peluang dalam masa krisis 

ekonomi adalah usaha-usaha yang berorientasi pada ekspor, berbasis bahan baku 

domestik, agroindustri atau bisnis (local content) , dan industri substitusi impor 

(Sasono, 1998). 

Masalah pokok yang dihadapi industri kecil pedesaa11, dapat dibagi empat 

yaitu pemasaran, permodalan, ketrampilan teknik dan manajemen. Pemasaran dan 

permodalan merupakan dua bidang yang mempunyai kaitan karena untuk 

melancarkan barangjadi (dan mencari bahan baku atau bahan mentah}, diperlukan 

bantuan permodalan yang biasanya merupakan kendala yang cukup serius 

(Mubyarto, 1987). 

Dalam rangka swasembada karbohidrat sebanyak 2.100 kalori/kapit3/hari, 

di Indonesia jagung memegang peranan lredua setelah padi. Sebagai bahan 

makanan, jagung bemilai gizi tidak kalah bila dibandingkan dengan beras. Selain 

itu bahan makanan manusia, jagung dapat digunakan untuk makanan temak. 

bahan dasar industri, minuman, sirup, kopi, kertas, minyak. cat dan lain-lain. 

Dengan terus meningkatnya pertambahan penduduk serta berkembangnya usaha 

petemakan dan industri yang menggunakan bahan baku jagung, kebutuhan jagung 
/ 

semakin meningkat. Hasil jagung per ha di Indonesia masih lebih rendah 

dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya hasil ini terutama disebabkan belum 

menyebamya pemakaian varietas unggul, pemakaian pupuk yang sangat sedikit, 

serta cara bercocok tanam yang belum diperbaiki. Di Indonesia pertanaman 

jagung hampir 45% berada di Jawa Timur (Suprapto, 2001 ). 

Mengingat akan pentingnya peranan jagung sebagai bahan makanan pokok 

dan bahan baku industri, maka pemerintah kht~susnya Departemen Pertanian 

akhir-akhir ini giat meningkatkan produksi jagung baik melalui intensifikasi 

maupun ekstensifikasi. Bahkan, untuk masa-masa yang akan datang, pemerintah 

telah bertekad untuk tidak lagi mengimpor kekurangan jagung dari luar negeri. 
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Hal ini dilandasi keyakinan bahwa produksi jagung dalam negeri sanggup . 
mencukupi kebutuhan untuk makanan temak dan berbagai kebutuhan untuk bahan 

baku industri asalkan yang ditanaro adalah jagung jenis unggul, misalnya jagung 

hibrida (Warisno, 2002). 

Usaha tani jagung secara intensif berpola agribisnis dapat roeroacu 

peningkatan produk; i dan produktivitas jagung nasional, perluasan lapangan kerja 

dan kesempatan berusaha, pengurangan iropor, perbaikan gizi masyarakat serta, 

peningkatan pendapatan petani. Di saroping itu, jagung dapat dirancang sebagai 

komoditas ekspor ke pasar intemasional sebagai surober devisa negara 

(Rukmana, 2003). 

Marning merupakan suatu jenis roakanan "ringan" yang dibuat dari biji 

jagung, dimana bukan roerupakan roakanan asing bagi roasyarakat lndonesia 

khususnya di pulau Jawa Desa Gabru Kecaroatan Gurah roerupakan daerah sentra 

produksi roaming di Kediri. Hal ini dapat dilihat pada Tabet 1. 

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Volume Produksi 
dan Nilai Produksi Agroindustrj. Marning di Kabupaten Kediri 
Tahun 2001 · 

Daerah Agroindustri Jumlah Jumlah Volume Nilai 
Marning Unit Tenaga Kerja Produksi Produksi 

Usaha {orang} (Ton} (RpOOO} 
1. Kecaroatan Gurah: 
• De~aGabru 10 80 720 1.800.000 
• Desa Wonojo~o 1 6 120 22.000 
2. Kecaroatan Puncu: 
• Desa Watugede 4 80 15.000 
• Desa Sidoroul~o 6 20 5.000 
3. Kecaroatan Kepung: 
• Desa KeEung Timur 6 20 5.000 
Sumber: Dinas Peroasaran Kabupaten Kediri, 2001 

Berdasarkan Tabet 1 diketahui bahwa di Desa Gabru roempunyai unit 

usaha yang paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu sebesar I 0 

unit usaha. Oleh sebab itu Desa Gabru dikatakan sebagai daerah sentra produksi 

roaming di Kabupaten Kediri. Selain itu, dari Tabet I tersebut dapat dilihat bahwa 

di Desa Gabru mampu menyerap tenaga kerja yang paling banyak yaitu sebesar 

80 tenaga kerja, sedangkan desa-desa lainnya hanya mampu menyerap rata-rata 
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