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Dono Wisnugroho Astari (991510201 r.30), Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian 
Fakultas Pertanian Universitas Jember, Berjudul Prospek Dan Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Produksi Karet (Hevea brasiliensis). Di Bawah 
Bimbingan Ir. Sugeng Raharto, MS selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ir. 
Evita Soliha Hani, MP selaku Dosen Pembimbing Anggota. 

RINGKASAN 

Tanaman karet memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia karena 
merupakan (I ) sumber devisa tertinggi diantara komoditi perkebunan, (2) sumber 
devisa terbesar ketiga setelah minyak bumi dan kayu dan (3) sumber penghidupan 
bagi lebih dari 12 juta pendudu.k. PTP Nusantara Xll Kebun Banjarsari 
merupakan salah satu kebun yang dimiliki PTP Nusantara Xll (Persero) yang 
membudidayakan tanaman karet dan kakao. Produksi kakao yang semakin 
menurun dari tahun ke tahun menyebabkan PTP Nusantara XII begitu bergantung 
pada produksi karet. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi produksi tanaman karet PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari, (2) 
mengetahui efisiensi biaya produksi karet PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari, 
(3) mengetahui trend produksi karet PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari dimasa 
yang akan datang. Penentuan lok~i penetitian didasarkan pada metode sengaja 
(Purposive Methode). Lokasi yang dimaksud adalah PTP Nusantara XIl Kebun 
Banjarsari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 
korelasional. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data 
sekunder diperoleh dari pencatatan laporan manajemen PTP Nusantara XJI Kebun 
Banjarsari selama 7 tahun (1997-2003). Data primer diperoleh dari wawancara 
langsung dengan sinder dan mandor kebun untu.k mendu.k:ung data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan analisis : ( 1) Fungsi Produ.ksi Cobb-Douglas, (2) RIC 
ratio, dan (3) Trend linear metode kuadrat terkecil. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : ( 1) Faktor-faktor 
yang berpengaruh nyata terhadap produksi tanaman karet adalah lahan dan tenaga 
kerja, sedangkan yang berpengaruh tidak nyata adalah pupuk, obat-obatan (2) 
Penggunaan biaya produksi karet pada PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari 
efisien (1 ,57> 1), dan (3) trend produksi karet PTP Nusantara XII Kebun 
Banjarsari mengalami penurunan dengan prosentase 0,45% tiap tahunnya, dimana 
penurunan tersebut diakibatkan karena pemeliharaan yang kurang tepat (tidak 
sesuai dengan rekomendasi Puslit). Upaya peningkatan produksi karet dapat 
dilakukan dengan menambah lahan produksi tanaman karet, menambah tenaga 
penyadap, memperhitungkan penggunaan pupuk dan obat-obatan, serta 
menerapkan sistem budidaya tanaman karet sesuai dengan rekomendasi Puslit. 
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1.1 Latar Belakang Pennasalahan 

Pembangunan pertanian pada dasamya merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam jiwa 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan 

makmur. Sasaran pembangunan nasional dalam jangka panjang ialah terciptanya 

struktur ekonomi yang seimbang dengan rnenciptakan kekuatan dan kemampuan 

pertanian yang tangguh yang mendukung perkembangan sektor industri serta 

terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat (Wibowo dan Januar, 1992). 

Seirama dengan laju pembangunan nasional, pengembangan usaha di 

bidang perkebunan dilaksanakan semakimal mungkin untuk rnenghasilkan devisa 

yang sangat diperlukan untuk menunjang berbagai sektor disamping untuk 

melestarikan sektor perkebunan itu sendiri. Sektor perkebunan menyumbang 70% 

total penerimaan devisa dari ekspor komoditi non migas. Kebijaksanaan dibidang 

perkebunan dirumuskan dalam Tri Dharma Perkebunan yang meliputi : (I) 

mengbasilkan devisa, (2) memenuhi fungsi sosial antara lain memelihara dan . 
menciptakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia, (3) memelihara 

kekayaan alam berupa pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dan 

tanamannya (Departemen Pertanian, 1989). 

Perkebunan sebagai bagian sub bidang pertanian mempunyai peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia baik sebagai pengbasil devisa bagi negara, 

penghasil bahan konsumsi, penghasil bahan baku bagi industri dan penyedia 

lapangan kerja. Peranan lainnya adalah sebagai sumber penghasilan atau 

pendapatan bagi .penduduk, serta memiliki prospek cerah di pasar dunia Peranan 

perkebunan semakin meningkat seiring dengan terciptanya pertanian yang 

tangguh dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. Mengacu pada sasaran pembangunan di 

bidang ekonomi yang menginginkan terciptanya industri yang mengarah pada 

pendalaman dan penguatan struktur industri yang dimotori oleh industri pertanian 

khususnya perkebunan dengan keterkaitan industri hulu, industri antara dan 
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industri hilir melalui sistem yang ~erorientasi pada sistem agribisnis dan 

agroindustri. 

Menurut Haryanto (1998), pembangunan perkebunan mempunyai arti 

penting dalam memacu perkembangan industri dan ekspor hasil-hasil perkebunan, 

meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat petani, sehingga 

pembangunan perkebllllan ditekankan pada efisiensi sistem produksi, pengelolaan 

dan pemasaran basil perkebunan. Pengembangan tanaman perkebunan pada masa 

mendatang mempunyai tantangan dalam hat untuk mendapatkan jenis tanaman 

yang cocok dengan kondisi daerah atau kondisi alamnya dan mempunyai prospek 

yang baik di masa yang akan datang. 

Tanaman perkebunan yang merupakan komoditi utama ditujukan untuk 

mendukung industri dan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan devisa 

negara, serta untuk kemakmuran rakyat. Dipihak lain, dengan meningkatnya 

keberhasilan pengembangan persaingan antar sektor dalam memanfaatkan dan 

meraih berbagai sumberdaya pembangunan, sumberdaya alam, sumberdaya modal 

dan sumberdaya manusia juga merupakan hal yang menentukan prospelc. 

pengembangan tanaman perkebunan (Syamsulbahri, 1996) . . 
Awal perkebunan besar di Indonesia sangat luas, mencapai lebih dari satu 

juta hektar. Komoditas utama yang diusahakan pada umumnya merupakan 

tanaman tahunan, seperti karet, kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao. Komoditas 

perkebunan tersebut merupakan produk ekspor. Perkebunan besar menopang 

kehidupan jutaan orang yang terlibat secara langsllllg dalam proses produksi 

(Pujianto, 1998). 

Karet alam (Hevea brasiliensis) merupakan salah satu komoditi pertanian 

yang penting baik untuk lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Di 

Indonesia karet merupakan salah satu basil pertanian terkemuka karena banyak 

menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup 

besar. Bahkan, Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan melibas 

negara-negara lain dan bahkan negara asal tanaman karet itu sendiri di Daratan 

Amerika Selatan (Nazaruddin dan Paimin, 1999). 
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Indonesia dengan potensi I~ wilayah, jwnlah tenaga kerja. letak 

geografis, kesuburan tanah, stabilitas politik dan keamanan, serta iklim yang 

dimilikinya merupakan jaminan utama sebagai produsen karet alam baik pada 

masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Tunagraha. 1986). 

Tanaman karet telah diusahakan secara komersial di Indonesia sejak awal 

abad ke-20. Jenis tanaman ini sangat penting artinya bagi perekonomian Indonesia 

karena merupakan (1) sumber devisa tertinggi diantara komoditi perkeb~ (2) 

sumber devisa terbesar ketiga setelah minyak bumi dan kayu dan (3) suniber 

penghidupan bagi lebih dari 12 juta penduduk (Madjid, 1985). 

PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari merupakan salah satu perkebunan 

besar milik negara yang membudidayakan tanaman karet dan tanaman kakao. 

Kedua tanaman tersebut merupakan komoditi utama. sehingga pola 

pembudidayaannya sangat diperbatikan deogan baik. Semua itu dilakukan tidak 

lain bertujuan agar kedua komoditi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi 

pihak perkebunan sendiri . Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar 

tanaman kakao yang dibudidayakan saat ini produksinya sudah sangat menurun. 

Hal ini disebabkan karena umur tanaman kakao yang tua, sehingga secara 

langsung mempengaruhi tingkat produktivitas tanaman tersebut. Oleh karena itu, 

tanaman karet yang merupakan komoditi utama lainnya. diharapkan dalam 

beberapa tahun ke depan tetap dapat dipertahankan produktivitasnya supaya dapat 

menutupi sebagian atau bahkan seluruh kerugian akibat penurunan produksi 

tanaman kakao. Luas areal PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari 

adalah 2.372,49 Ha, dengan pembagian sebagai berikut : 

Tabel 1. Luas Areal PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari Tahun 
2002-2003 

Budidaya Areal Tahun 2002 (ha) 
Tanaman Karet 712,69 
Tanaman Kakao Edel 1050,56 
Tanaman Kakao Bulk 252,61 
Areal Lain-lain 372,98 
Jwnlah 2.388,22 

Areal Tahun 2003 (ha) 
748,42 
452,88 
213,28 
958,91 

2.372,49 
Sumber : PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari 
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Tabet 2. PerkembangaJI P~dgksi .Komoditi Utama 
Kebun Banjarsari T~h'"l 1999-2002 

Tahun 
1999 
2000 
2001 
2002 

Karet (ton) Kakao Edel (ton) 
871 439 
827 350 
850 500 
856 135 

Sumber : PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari 

4 

PTP Nusantara XU 

Kakao Bulk (ton) 
267 
317 
340 
155 

Berdasar data diatas dapat diketahui bahwa tanaman karet dengan tingkat 

produksinya yang relatif konstan, saat ini menjadi komoditi penopang bagi PT 

Perkebunan XII Kebun Banjarsari. Hal ini didukung oleh keberadaan tanaman 

kakao yang mengalami penurunan produksi, dan telah mencapai tingkat yang 

merugikan. Produktivitas tanaman karet yang masih cukup tinggi ini, diharapkan 

dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, guna meminimumkan kerugian 

yang dialami pihak perusahaan akibat tanaman kakao. 

Bertolak dari hal tersebut di atas mak£l peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai prospek tanaman karet pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari di 

masa yang akan datang dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi tanaman karet, efisiensi penggunaan biaya produksi karet serta proyeksi 

perkembangan produksi karet dalam beberapa tahun ke depan. 

1.2 ldentifikasi Masalab 

l. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi tanaman karet pada PTP 

Nusantara XII Kebun Banjarsari ? 

2. Bagaimana efisiensi penggunaan biaya produksi karet pada PTP Nusantara 

XII Kebun Banjarsari ? 

3. Bagaimana proyeksi produksi karet pada PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari 

dalam 5 (lima) tahun mendatang (2004 - 2008)? 

----------===----~-
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.l Tujuan 

5 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman karet 

pada PTP Nusantara XII Kebun Banjarsari. 

2. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan biaya produksi karet pada PIP 

Nusantara XII Kebun Banjarsari. 

3. Untuk mengetahui proyeksi produksi karet pada PIP Nusantara XII Kebun 

Banjarsari dalam 5 (lima) tahun mendatang (2004 - 2008). 

1.3.2 Kegunaan 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak PIP Nusantara XII Kebun 

Banjarsari untuk menentukan kebijakan dalam pembudidayaan tanaman karet. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

tanaman karet. 
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