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Dini Varian ti. 96 1510201 262. Kajian Usahatani Perkebunan Kopi Rakyat 
(dibawah bimbingan Prof. Ir. Rijanto sebagai Dosen Pembimbing Utama dan 
Ir. Joni Murti Mulyo Aji , M.Rur.M sebagai Dosen Pembimbing Anggota). 

RlNGKASAN 

Kopi merupakan salah satu komoditi ekspor andalan subsektor perkebunan 

yang mempunyai peran cukup besar dalam menghasilkan devisa negara serta 

sebagai sumber pendapatan petani. Hal ini dapat dilihat dari semakin meluasnya 

areal perkebunan kopi dan peningkatan produksi kopi dari tahun ke tahun yang · 

menunjukkan bahwa komoditi kopi semakin banyak dikembangkan oleh petani. 

Dari total luas pertanaman kopi di Indonesia, sekitar 95% merupakan perkebunan 

kopi yang dikelola oleh rakyat, yang bercirikan luas kepemilikan lahan bervariasi 

dengan rata-rata luasan sempit; terbatasnya ketersediaan modal; penggunaan 

teknologi pengelolaan yang rendah; tidak berorientasi komersial dan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhannya; serta rendahnya produktivitas dan mutu kopi 

yang dihasilkan. Produksi dan mutu biji kopi rakyat yang dihasilkan secara umum 

masih rendah, tingkat keragaman tinggi dan tidak konsisten akan berakibat 

langsung pada perolehan harga dan pendapatan yang kurang menguntungkan bagi 

petani kopi. 

· Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi kopi rakyat, (2) mengetahui perbedaan tingkat 

pendapatan usahatani pada berbagai strata Iahan, (3) mengetahui faktor 

sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan usahatani kopi rakyat dan 

( 4) mengetahui efisiensi penggunaan biaya pada usaha perkebunan kopi rakyat. 

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan metode sampling disengaja, 

yaitu di Desa Ranu Agung Kecamatan Tiris dengan pertimbangan bahwa wilayah 

ini merupakan daerah pusat pengembangan perkebunan kopi rakyat di Kabupaten 

Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, 

komparatif dan korelasional, sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara 

disproportionate stratified random sampling. Data yang dipergunakan adalah data 

Xlll 
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primer yang diperoleh melalui wawantara menggunakan daftar pertanyaan dan 

data sekunder yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. 

A lat\ analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

analisis fungsi produksi Cobb-Douglass, analisis pendapatan yang dilanjutkan 

dengan uji t, analisis Regresi · Linear Berganda, dan analisis efisiensi RIC ratio 

yang dilanjutkan dengan uji-t. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) faktor-faktor yang berpengaruh 

nyata terhadap produksi kopi rakyat adalah populasi tanaman kopi, umur tanaman 

kopi dan penggunaan pupuk, sedangkan luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh 

tidak nyata terhadap produksi kopi rakyat, (2) rata-rata pendapatan usahatani kopi 

per hektar berbeda tidak nyata antar strata luas lahan, (3) faktor yang berpengaruh 

nyata terhadap pendapatan petani pada usahatani kopi rakyat adalah produksi 

kopi, harga jual kopi dan biaya produksi, sedangkan umur petani, tingkat 

pendidikan formal dan pengalaman petani berpengaruh tidak nyata terhadap 

pendapatan usahatani kopi rakyat, dan ( 4) penggunaan bi a ya produksi pada 

usahatani kopi rakyat sudah efisien dan rata-rata nilai RIC ratio pada kedua strata 

adalah berbeda tidak nyata. 

XIV 
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I. PENDAHULUAN 

I. I Latar Belakang Permasalahan 

Kebijaksanaan perekonomian pemerintah yang tertuang dalam Garis-Garis 

Besar Haluan· Negara (GBHN) menyebutkan bahwa kegiatan pertanian yang 

mencakup tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, petemakan dan 

kehutanan diarahkan pada perkembangan pertumbuhan maju, efisien dan tangguh. 

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, 

peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang kegiatan industri serta 

peningkatan ekspor (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1999). 

Sektor pertanian tetap memegang peranan strategis atau penting karena 

beberapa alasan (Kanwil Departemen Pertanian, 1997) : 

a. merupakan sektor yang bertanggungjawab dalam menyediakan kebutuhan pangan 

nasional sehingga eksistensinya terns diperlukan, 

b. sek.1:or pertanian merupakan salah satu penyedia bahan baku bagi sektor industri, 

sehingga kelangsungan produksi sektor pertanian ikut menentukan kelangsungan 

kegiatan industri, 

c. sektor pertanian turut memberikan kontribusi dalam peningkatan devisa negara 

dari sektor nonmigas, dan 

ci. sel'tor pertanian menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di pedesaan. 

Pembangunan perekonomian terns ditingkatkan untuk mendorong ekspor dan 

memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, 

perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan 

transmi!,,'Tasi serta memanfaatkan lahan-lahan marjinal seperti lahan kering dan rawa. 

Peningkatan produksi perekonomian dilaksanakan secara lebih intensif melalui 

agroindustri dan agribisnis yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengembangan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1999). 

I 

.. ' 
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Orientasi pembangunan pertanian tidak hanya pada salah satu komoditi 

tertentu, akan tetapi sudah waktunya memberikan perhatian pada komoditi lainnya. 

Tanaman pe~ebunan yang merupakan komoditi utama ditujukan untuk mendukung 

industri dan sebagai salah satu sumber devisa negara, serta untuk kemakmuran rakyat. 

Prospelr tanaman perkebunan mengacu pada penggunaan lahan, upaya peningkatan 

produktifitas Iahan dengan penganekaragaman komoditi, sehingga dapat menekan 

resiko kerugian serta memberikan peluang pasar yang dinamis. Dari berbagai 

komoditi perkebunan yang diusahakan, tidak bisa dipungkiri bahwa selalu diar:ihkan 

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan antara sektor ekonomi dan lingkungan (Syamsulbahri, 1996). 

Subsektor perkebunan merupakan salah satu pemberi kontribusi pada ekspor 

utama untuk komoditi nonmigas selain kayu, tekstil dan perikanan. Produk 

perkebunan yang menjadi komoditi ekspor adalah karet, kelapa sawit, kopi, kakao, 

teh, lada dan tembakau. Pengembangan pertanian khususnya perkebunan kopi yang 

merupakan salah satu penghasil devisa negara yang mempunyai nilai ekspor tinggi. 

Kopi sebagai penghasil devisa non migas menempati peringkat ketiga sesudah kayu 

dan karet. Selain itu perkopian juga merupakan bidang usaha yang menyerap tenaga 

kerja, baik tetap maupun musiman (Soetrisno, 1998). 

Budidaya kopi sebagai komoditi ekspor andalan subsel1:or perkebunan 

mempunyai peran cukup besar dalam menghasilkan devisa negara dan sumber 

pendapatan ~tani. Hal ini dapat dilihat dari semakin meluasnya areal perkebunan 

kopi maupun peningkatan volume produksi dari tahun ke tahun yang menunjukkan 

bahwa komoditi kopi semakin banyak dikembangkan oleh petani dan memiliki 

prospek yang baik. Sampai dengan 200 l, luas pertanaman kopi di Indonesia 

mencapai 1.132, 1 ribu Ha dengan produksi mencapai 526,9 ribu ton. Dari total luas 

areal tersebut, sekitar 95% atau 1.063 ribu Ha dikelola oleh rakyat, sedangkan 

sisanya seluas 62,9 ribu Ha dikelola oleh Perkebunan Besar baik Negara maupun 

Swasta (Biro Pusat Statistik, 2001 ). 
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Salah satu propinsi penghasil kopi. utama di Indonesia yang cukup besar dan 

mempunyai arti penting dan berprospek baik di masa yang akan datang adalah Jawa 

Timur. Areal kopi di Jawa Timur pada tahun 1998 mencapai luas 86.167 ha yang 

terdiri dari perkebunan rakyat 45.621 ha, Perkebunan Besar Negara (PTP) 22.139 ha 

dan 19 .407 ha merupakan Perkebunan Besar Swasta. 

Perkebunan kopi rakyat merupakan tulang punggung ekspor kopi . Pemerintah 

saat ini sedang mengusahakan perluasan areal tanaman kopi dengan memperhatikan 

daerah-daerah yang memiliki iklim penanaman yang mendukung, keadaan dan 

kesuburan tanah yang baik, karena selama ini sumbangan devisa dari 

ekspor kopi Jawa Timur sebagian besar diperoleh dari perkebunan rakyat . 

Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. terutama di negara-negara 

maju yang merupakan konsumen utama kopi ekspor, konsumen akan cenderung 

memilih kopi bermutu baik yang meliputi citarasa dan konsistensinya, kebersihan dan 

kemurniannya, serta kesehatan dan keamanan bagi konsumen. Konsumen kopi di 

negara-negara maju lebih menyukai kopi Arabika daripada kopi Robusta yang 

merupakan produk terbesar (lebih dari 90%) komoditi perkopian Indonesia. Kopi 

Robusta ini semula ditanam dan diusahakan oleh Perkebunan Besar, namun dalam 

perkembangannya tanaman ini lebih banyak menjadi tanaman rakyat. Guna mendapat 

nilai tambah dari komoditi kopi di masa mendatang proporsi kopi Arabika perlu lebih 

ditingkatkan melalui konversi lahan kopi Robusta, di samping upaya peningkatan 

produksi dengan penggunaan teknologi (Syamsulbahri, 1996). 

Sekitar 70% ekspor kopi dunia merupakan jenis kopi Arabika dan hanya 25% 

kopi Robusta. Sebelum tahun 1997, Indonesia merupakan negara pengekspor kopi 

nomor tiga terbesar di dunia setelah Brasilia dan Colombia, dan ditinjau dari jenis 

Robusta, Indonesia merupakan pengekspor terbesar di dunia. Tapi pada dewasa ini, 

Vietnam dengan produksi kopi .sekitar 700.000 ton/tahun telah menggeser posisi 

Indonesia, sehingga Indonesia hanya menduduki posisi ke empat dengan produksi 

sekitar 400.000 ton/tahun (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, 2001) 

-----:L-----==----~ 
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Kopi adalah tanaman perkebunan. yang menjadi komoditi ekspor dan secara 

langsung berperan dalam meningkatkan penerimaan dan devisa negara serta 

mempunyai peranan besar terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kopi. Kopi 

juga merupakan salah satu komoditi yang ditargetkan dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Saat ini tanaman kopi semakin banyak didiminati dan 

diusahakan oleh rakyat. Kombinasi faktor sejarah, geografi, Iingkungan dan ekonomi 

adalah penyebab cepatnya perkembangan tanaman kopi di Indonesia. Namun 

perluasan pertanaman kopi bagaimanapun akhimya akan dibatasi oleh rendahnya 

harga terutama di daerah pusat produksi yang selanjutnya akan mengurangi 

penerimaan total petani. Turunnya penerimaan pada akhimya akan berpengaruh 

terhadap kemampuan petani dalam merawat kebun, yang selanjutnya akan 

mengancam kelestarian usahatani kopi (Tangitimbang, dkk, 1996). 

Areal pertanaman kopi di Indonesia sebagian besar (95%) merupakan 

perkebunan rakyat, yang bercirikan : I) luas kepemilikan lahan di tiap wilayah 

bervariasi dengan rata-rata luasan yang sempit; 2) terbatasnya ketersediaan modal; 

3) penggunaan teknologi pengelolaan yang rendah; 4) tidak berorientasi komersial 

atau hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan 5) rendahnya 

produktivitas dan mutu kopi yang dihasilkan. Rata-rata luasan usaha perkebunan kopi 

rakyat secara nasional adalah 0,65 ha, dengan tingkat produktivitas hanya sebesar 

537 kg biji kopi keringlhektar/tahun. Rendahnya produktivitas ini diduga sebagai 

akibat belum diterapkannya teknologi budidaya ser~.ra benar dan konsekuen, yang 

mempengaruhi efisiensi dan daya saing produk yang bersangkutan (Wardani, 2000). 

Produksi kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

akan tetapi mutu biji kopi rakyat yang dihasilkan secara umum masih rendah, tingkat 

keragaman tinggi dan tidak konsisten akan berakibat langsung pada perolehan harga 

yang kurang menguntungkan bagi petani kopi. Rendahnya produktivitas dan mutu 
I • 

kopi rakyat disebabkan oleh : a) terbatasnya penggunaan bahan tanam unggul dan 

umumnya menggunakan bahan tanam asal biji sehingga produktivitasnya rendah dan 

tidak stabil; b) pengaturan tanaman kopi maupun pelindung yang belum memadai; 
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c) pemeliharaan (pemangkasan, pell:lupukan, dan pengendalian orgamsme 

pengganggu tanaman) yang belum memenuhi baku teknis anjuran; d) terlambatnya 

peremajaan; dan e) penanganan panen dan pasca panen yang belum memadai 

(Tondok, 1999). 

Usaha perkebunan kopi rakyat dalam operasinya bertujuan untuk memperoleh 

pendapatan. Pendapatan tersebut, dipergunakan oleh petani untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga serta dana untuk kegiatan luar usahataninya. Untuk memperoleh 

tingkat pendapatan yang diinginkan maka petani seharusnya mempertimbangkan 

harga jual produknya, melakukan perhitungan terhadap semua unsur biaya dan 

selanjutnya menentukan harga pokok hasil usahanya. Apabila hal ini tidak dilakukan 

oleh petani maka efektifitas dan efisiensi usaha yang dilakukan menjadi rendah. 

Pengelolaan usahatani termasuk di dalamnya usaha perkebunan bukan hanya 

mencakup cara mendapatkan produksi yang maksimum akan tetapi yang lebih 

penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dari suatu cabang usahatani 

(Hernanto, 1994 ). 

Desa Ranu Agung di Kecamatan Tiris merupakan salah satu daerah penghasil 

kopi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Usaha perkebunan kopi ral-yat di daerah ini 

bener-benar merupakan usaha mandiri yang terlepas dari perkebunan besar. Bantuan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan berupa bimbingan 

mengenai teknik budidaya hingga penanganan pasca panen tanaman kopi. Jenis 

tanaman kopi yang banyak dibudidayakan oleh petani kopi di Desa Ranu Agung 

adalah jenis Robusta, karena kopi jenis ini sangat sesuai dengan kondisi alam 

wilayah, bersifat unggul, cepat berkembang, berproduksi tinggi, serta resisten 

terhadap penyakit karat daun. Tanaman kopi robusta merupakan usahatani utama 

yang menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk Desa Ranu Agung 

dan diusahakan secara perkebunan rakyat. Produkt.!vitas kopi yan{;; dihasilkan kurang 

dari 0,5 ton biji kopi kering/ha/tahun dengan mutu produksi yang masih rendah. 

·. 
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Tujuan utama dari usahatani adalah untuk mengurangi resiko usaha serta 

memperoleh keuntungan yang tinggi . Keuntungan maksimum ini tercapai bila 

usahatani tersebut dapat menghasilkan produksi tinggi dengan menekan penggunaan 

biaya produksi. Peningkatan efisiensi pengusahaan kopi rakyat selama ini terus 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani seperti rendahnya 

harga kopi sebagai akibat over supply, terus meningkatnya harga masukan (input) 

yang terdiri atas pupuk, pestisida dan upah tenaga kerja, serta meningkatnya tuntutan 

konsumen akan mutu biji kopi yang dihasilkan. Upaya untuk mengatasinya adalah 

peningkatan efisiensi dengan meningkatkan pendapatan melalui perbaikan mutu hasil 

dan produksi dengan penanganan yang benar mulai dari pra panen sampai pemasaran. 

Tanaman kopi memang relatif mudah dikembangka~ namun masih rendahnya 

produksi kopi rakyat merupakan permasalahan utama penyebab rendahnya tingkat 

pendapatan petani kopi rakyat. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian 

mengenai usahatani kopi rakyat yang meliputi kajian mengenai produksi dan 

pendapatan, serta pengaruh skala luasan lahan terhadap pendapatan dan efisiensi 

penggunaan biaya dalam usahatani kopi rakyat. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan la~r belakang masalah maka dapat disusun permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produksi kopi pada usaha perkebunan 

kopi rakyat. 

2. Bagaimanakah perbedaan tingkat pendapatan usaha perkebunan kopi rakyat pada 

masing-masing strata luas lahan . 

3. Faktor sosial ekonomi apakah yang mempengaruhi pendapatan usaha perkebunan 

kopi rakyat. 

4. Bagaimanakah efisiensi penggunaan biaya produksi pada usaha perkebunan kopi 

rakyat. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan 

7 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produksi kopi pada 

usaha perkebunan kopi rakyat. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan usaha perkebunan kopi rakyat pada 

masing-masing strata luas lahan. 

3. Mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan usaha 

perkebunan kopi rakyat. 

4. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan biaya pada usaha perkebunan kopi 

rakyat. 

1.3.2 Kegunaan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tarnbahan informasi dan 

pengetahuan bagi petani mengenai usahatani perkebunan kopi rakyat. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan 

pembangunan pertanian daerah khususnya subsektor perkebunan. 

3. Digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 
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