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ABSTRAK 

Nama : Sri Rahayu 

Nim : 90300118009 

Judul : Analisis Determinan Ekspor Karet di Indonesia 

 

 Ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antarnegara yang dapat 

mendorong perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara 

pengekspor karet terbesar ke dua di dunia. Komoditas pada sektor perkebunan 

Indonesia merupakan bahan utama untuk kegiatan ekspor, yang ditunjang oleh 

luasnya lahan subur yang cocok untuk ditanami. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis determinan ekspor karet di Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data runtut waktu (time series) dengan metode yang digunakan adalah metode 

analisis regresi linier berganda berdasarkan data serial tahun 2007-2021. Data 

yang digunakan adalah data sekunder. Variabel dalam penelitian ini yaitu PDB 

(X1), Nilai Tukar (X2), Harga (X3), Jumlah Produksi (X4) dan Ekspor Karet (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga dan jumlah produksi 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. Sedangkan Variabel 

PDB dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet di 

Indonesia. 

Kata kunci: Ekspor Karet, PDB, Nilai Tukar (Kurs), Harga, Jumlah Produksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari perekonomian 

negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang bergantung terhadap proses 

perdagangan internasional dalam melaksanakan aktivitas perekonomian dan 

memiliki peran untuk meningkatkan devisa negara. Perdagangan internasional 

adalah perdagangan antar berbagai negara, dimana jual beli ini berlangsung di 

satu negara dengan negara yang lainnya dengan bentuk barang atau jasa 

(Sidabalok & Al-washliyah, 2017).  

Negara-negara yang melakukan kerjasama komersial dengan pihak lain 

merupakan bukti bahwa dalam sebuah negara, tidak sepenuhnya bisa memenuhi 

suatu kebutuhan tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Perdagangan luar 

negeri memberi harapan untuk masing-masing negara yang ikut berkontribusi 

terhadap kelangkaan dalam negeri, dan diharapkan dapat menjadi salah satu 

bentuk modal untuk meningkatkan produktivitas perekonomian setiap negara. Hal 

ini mengakibatkan perekonomian terhadap negara tetap terbuka dan terdapat 

jalinan bersama dengan dunia internasional (Dewi, 2013).  

Perdagangan internasional terdiri dari dua bidang kegiatan yaitu ekspor 

dan impor. Ekspor merupakan aktivitas memindahkan komoditi atau barang 

dagangan dari satu negara ke negara lainnya, sedangkan impor merupakan proses 

pembelian barang maupun jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara (Zuhdi & 

Anggraini, 2020). Kerja sama kepabeanan biasanya diperlukan dalam sebuah 
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negara pengirim (eksportir) dan negara penerima (importir). Faktor terpenting 

dalam penentuan ekspor ialah kemampuan suatu negara untuk memperoleh 

sebuah produk yang bisa diandalkan untuk bersaing di pasar internasonal. 

Islam memberikan arahan atau larangan perdagangan internasional 

(ekspor) yang diperbolehkan. kecuali beberapa hal, seperti pengetahuan tentang 

ekspor ilmu yang terkait, harus diperdalam agar aktivitas ekspor yang diamalkan 

bernilai ibadah, sehingga mendapat kepuasan batin serta berkah di dunia dan di 

akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2: 198 yang 

berbunyi: 

بكُِّنْ ۗ فَاِذآَ افََضْتنُْ  يْ رَّ َ عِنْدَ لَيْسَ عَلَيْكُنْ جُنَاحٌ اىَْ تبَْتغَوُْا فضَْلًا هِّ يْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰه هِّ

اۤلِّيْيَ  الْوَشْعرَِ الْحَرَامِ ۖ يْ قَبْلِوٖ لوَِيَ الضَّ وَاذْكُرُوْهُ كَوَا ىَدٰىكُنْ ۚ وَاِىْ كُنْتنُْ هِّ  

Terjemahnya : 

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu bertolak dari „Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy‟aril 

Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi 

petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk 

orang yang tidak tahu.” 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung 

beberapa tujuan dalam melakukan bisnis sebagai kegiatan perekonomian di dunia 

di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak berdosa bagi seseorang untuk 

mencari nafkah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan tidak ada larangan 

untuk mengambil keuntungan melalui sebuah bisnis. 

Pada masa Nabi Muhammad saw, ada proses dimana barang-barang di 

ekspor berdasarkan prinsip-prinsip dan syariat islam. Hingga pada zaman 

kepemimpinan Khulafaur Rasyid, perdagangan pada masa itu dilakukan dengan 
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sistem barter, sedangkan dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid yang menyatakan 

bahwa regulasi ekspor dilakukan tanpa adanya sebuah batasan-batasan tentang 

pengenaan cukai. Pada dasarnya, suatu barang atau produk mempunyai nilai cukai 

setelah mencapai negara lain. 

Komoditas pada sektor perkebunan Indonesia merupakan bahan utama 

untuk kegiatan ekspor, yang ditunjang oleh luasnya lahan subur yang cocok untuk 

ditanami (Arianda & Nugroho, 2022). Tanaman pangan merupakan penunjang 

terpenting pertanian dalam menghasilkan devisa negara. Di Indonesia, yang 

menjadi komoditas penting dalam perkebunan adalah perkebunan karet. 

Berdasarkan sifatnya yang dikenal elastis, karet menjadi bahan baku yang 

bermanfaat dalam pemakaian produk maupun peralatan di seluruh dunia baik itu 

produk yang berbau industri maupun produk dalam rumah tangga. 

 Menurut Kurniawan (2014), karet merupakan salah satu bahan baku 

ekspor terpenting di Indonesia. Ini disebabkan karena karet merupakan polimer 

hidrokarbon yang ditemukan pada lateks dan terdapat pada berbagai jenis tanaman 

tertentu. Karet merupakan alat utama yang digunakan dalam pembuatan ban, 

beberapa peralatan dan alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan 

ketahanan terhadap berbagai benturan. Di sisi lain, karet mentah merupakan 

sektor unggulan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pendukung kelestarian 

lingkungan. Karet memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia karena 

karet merupakan sumber pendapatan dan mesin pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan jenisnya, karet terbagi menjadi dua yaitu karet getah alami 

dan karet sintetis. Getah alami terbuat dari getah pohon karet (lateks), sedangkan 
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karet sintetis terbuat dari minyak bumi. Keduanya dapat dipertukarkan karena 

permintaan dapat mempengaruhi setiap barang. Jika harga karet alam mengalami 

peningkatan, hal ini akan mengakibatkan permintaan terhadap karet sintetis 

meningkat. Namun, jika harga karet sintesis mengalami peningkatan, hal ini akan 

mengakibatkan permintaan terhadap karet alam meningkat. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peluang ekspor barang karet alam 

semakin terbuka. Permintaan akan produk karet alam akan terus berkembang 

seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat akan barang 

yang fleksibel dan tidak mudah pecah.  

Indonesia merupakan penghasil serta pengekspor terbesar terhadap karet 

alam di dunia. Tentunya jika kita termasuk sebagai produsen karet terbesar,  maka 

kita wajib untuk memberikan nilai lebih, baik itu ketersediaan lahan, volume 

produksi maupun harga yang bisa kita andalkan untuk bersaing. Dalam kegiatan 

ekspor, faktor lahan, volume produksi maupun harga sangat penting terhadap 

petani karet untuk memproduksi untuk memenuhi permintaan karet dalam 

perdagangan internasional.  
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Berikut adalah data dari nilai ekspor karet di Indonesia pada tahun 2007 – 

2021: 

Gambar 1.1 

Nilai Ekspor Karet Indonesia (2007-2021) US$ Miliar 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah (2022) 

 Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, mencatat bahwa pada tahun 2021 nilai 

ekspor karet Indonesia sebesar US$ 359.422 miliar. Nilai tersebut naik 26,42% 

dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 217.082 miliar. Dengan melihat trennya, 

ekspor karet domestik cenderung menurun dalam sedekade terakhir. Dan pada 

tahun 2010 nilai ekspor karet tercatat paling besar sebesar US$ 772.660 miliar dan 

paling rendah berada pada tahun 2020 sebesar US$ 217.082 miliar. 

Terdapat berbagai komponen yang dapat mempengaruhi ekspor karet di 

Indonesia ke negara tujuan yang memiliki jalur perdagangan penting. Selain 

volume produksi dan harga, salah satu unsur yang dipengaruhi oleh ekspor karet 

Indonesia yakni keadaan perekonomian negara dan negara mitra dagang utama. 

Kondisi perekonomian dapat tercermin dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).   
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Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan kuantitas antara barang atau 

jasa yang diproduksi di sebuah wilayah selama periode waktu tertentu dan 

berdasarkan pada faktor produksi yang tersedia. Estimasi PDB didasarkan akan 

harga tetap dan harga berlaku atau harga pasar. pertumbuhan PDB adalah ukuran 

perkembangan hasil ekonomi negara. Faktor makroekonomi lain yang 

mempengaruhi ekspor karet adalah nilai tukar (Nugraheni, 2021). 

Ekspor juga dipengaruhi oleh nilai tukar atau kurs. Menurut Faisal (2021), 

nilai tukar merupakan harga suatu mata uang dari suatu negara yang diukur 

berdasarkan mata uang yang lainnya. Nilai tukar mendapatkan peran penting 

untuk membuat keputusan terhadap konsumen dimana harga di dapatkan dari satu 

negara dengan negara yang lainnya. Ketika suatu objek ditukar dengan yang lain, 

itu dapat dibandingkan dengan nilai tukar yang lain. Faktor yang juga memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekspor adalah adalah harga dan jumlah produksi. 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk satu unit barang 

maupun jasa. Harga dan permintaan terhadap suatu barang berhubungan negatif. 

Artinya semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin mengakibatkan kecil 

pula permintaan terhadap barang itu. Ketika harga internasional naik, eksportir 

memproduksi lebih banyak untuk meningkatkan ekspor mereka (Made Adnyata, 

2021). 
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Tabel 1.1 

Harga Ekspor Karet Tahun (2012-2020) US$ 

Tahun Harga 

2012 11.333.000 

2013 15.335.000 

2014 16.360.000 

2015 10.852.000 

2016 18.099.000 

2017 22.343.000 

2018 19.604.000 

2019 20.659.000 

2020 19.243.000 

2021 20.722.000 

  Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah (2022) 

Harga mencakup dua indikator, yaitu jumlah uang yang diminta dan 

perubahan penawaran harga. Ketersediaan penjual untuk memasarkan barang 

tersebut pada tingkat harga yang berbeda dikaitkan dalam berbagai komponen, 

yaitu: harga barang itu sendiri dan harga lainnya, biaya produksi, tingkat 

teknologi yang digunakan, jumlah penjual, keadaan alam dan harapan. 

Luas area lahan karet yang ditanami dapat mempengaruhi total produksi 

karet di Indonesia. Dari sisi pasar, produksi karet dinilai mampu memperoleh nilai 

tambah terhadap ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat 

permintaan produk karet yang tinggi di pasar lokal dan internasional menunjukkan 

bahwa permintaan bahan baku terhadap karet memiliki potensi yang bagus agar 

bisa terus dikembangkan. Namun, terkadang di Indonesiaperkebunan karetnya 

mengalami beberapa kendala yang berupagangguan penyakit jamur pada pohon 

karet dan efek gejala La Nina akibat hujan deras di beberapa wilayah Indonesia 

yang menyebabkan produksi karet di Indonesia menurun (Ekobis & Vol, 2021). 
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Untuk memperoleh hasil yang memadai dalam sebuah produksi, 

diperlukan adanya peningkatan pengelolaan dalam memelihara tanaman karet. Di 

sisi lain, tanaman karet bergantung terhadap komponen determinan dan produksi, 

antara lain faktor lahan seperti tanah, iklim dan ketinggian lokasi (Anggia & 

Putra, 2020). Menurut Hadin (2015), peningkatan ekspor suatu negara beriringan 

dengan peningkatan hasil produksi, peningkatan daya saing negara semakin 

mendorong pertumbuhan ekspor.  

Dari sisi pasar, produksi karet terbukti menjadi alat peningkatan ekspor 

dan pemenuhan akan permintaan dalam negeri. Permintaan produk yang tinggi di 

pasar lokal dan pasar internasional terhadap karet adalah bukti bahwa permintaan 

akan bahan baku karet memiliki potensi yang memuaskan untuk terus 

berkembang.. 

Tabel 1.2 

Produksi Karet Indonesia (2012-2020) Per Ton 

Tahun Jumlah Produksi 

2012 3.000.000 

2013 3.200.000 

2014 3.200.000 

2015 3.100.000 

2016 3.400.000 

2017 3.700.000 

2018 3.600.000 

2019 3.800.000 

2020 2.500.000 

2021 3.900.000 

   Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah (2022) 

Di Indonesia lebih dari 80 persen karet alam yang diproduksi dan diekspor 

berasal dari bahan baku yang masih mentah, dimana dalam pasar dunia akhir-
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akhir ini sering terjadi perubahan harga sehingga membuat banyak petani dalam 

negeri merasa dirugikan. Namun beda cerita apabila ekspor yang dilakukan adalah 

produk yang sudah jadi misalnya ban dan produk karet lainnya, dimana produk ini 

memiliki harga yang lebih stabil dan terdapat perbedaan dengan ekspor produk 

mentah yang bergejolak dan rentan terhadap aksi spekulan. Penyebab utama 

turunnya harga karet adalah pengaruh global, seperti krisis Eropa yang 

mengakibatkan penurunan penjualan produk karet dari China ke Eropa. Hal ini 

karena sebagian besar karet alam diekspor sebagai bahan baku mentah.  

Ekspor karet Indonesia melemah akibat dari persaingan harga. Permintaan 

karet di Indonesia hingga Juni 2022 masih lemah akibat turunnya harga jual lebih 

di negara produsen yakni Thailand. Beberapa produsen ban di luar negeri lebih 

memilih membeli dri Thailand karena harganya yang lebih murah dibandingkan 

karet Indonesia, yakni sekitar 1,61 dolar AS per kilogram. Dari 27 negara, lima 

negara tujuan ekspor utama adalah Jepang sebesar 28,74 persen, Amerika Serikat 

sebesar 14,21 persen, Brasil sebesar 10,54 persen, Turki sebesar 7,34 persen, dan 

China sebesar 7,04 persen dari seluruh ekspor Sumatera Utara.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

a. Apakah PDB berpengaruh terhadap ekspor karet di Indonesia? 

b. Apakah nilai tukar (kurs) berpengaruh terhadap ekspor karet di 

Indonesia? 

c. Apakah harga berpengaruh terhadap ekspor karet di Indonesia? 
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d. Apakah jumlah produksi berpengaruh terhadap ekspor karet di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh PDB terhadap ekspor karet Indonesia 

b. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap ekspor karet 

Indonesia 

c. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap ekspor karet Indonesia 

d. Untuk menganalisis pengaruh jumlah produksi terhadap ekspor karet 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian  

Sehubungan dengan tujuan penulisan dari penelitian ini, maka diharapkan 

adanya manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini hendaknya memberikan tambahan informasi dan 

pengetahuan yang dapat menambah referensi di lingkungan akademik, dan 

diharapkan nantinya dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

b. Untuk Perguruan Tinggi 

Penelitian ini nantinya menjadi landasan penerapan teori-teori dalam 

analisis determinan ekspor karet Indonesia. 

c. Untuk Penyelesaian Tindakan dan Perumusan Kebijakan 
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Penelitian ini harus memberikan informasi tambahan dan menyediakan 

perangkat bagi pemerintah upaya dan langkah-langkah kebijakan di sektor 

ekspor, terutama di bidang PDB, Kurs, Harga dan Jumlah Produksi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perdagangan Internasional 

1. Pengertian Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional ialah suatu perdagangan yang menunjukkan 

adanya hubungan akan dua atau lebih dan saling ketergantungan dalam suatu 

negara. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 

2014, tentang perdagangan yang berbunyi: Perdagangan luar negeri merupakan 

perdagangan yang diliputi oleh kegiatan ekspor dan impor terhadap suatu barang 

maupun jasa dan melintasi batas wilayah negara. 

Menurut Nopirin (2010), alasan perdagangan internasional adalah 

pertama, produk memiliki perbedaan harga pada beberapa kawasan. Harga suatu 

produk diperoleh berdasarkan biaya pada produksi yang dikeluarkan (input) 

seperti modal, upah, sewa tanah, biaya bahan baku dan efisiensi dalam proses 

produksi. Negara menghitung biaya produksi yang berbeda-beda berdasarkan 

jumlah produksi, jenis produk, kualitas barang yang diproduksi, dan cara 

produsen menggabungkan faktor-faktor ini dalam proses produksi. Kedua, 

permintaan dapat dipengaruhi oleh konsumen yang berbeda-beda dalam sebuah 

negara. Ketiga, perbedaan pendapatan mempengaruhi konsumsi dan impor barang 

suatu negara.  
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2. Teori Perdagangan Internasional 

Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori 

klasik dan teori modern. Teori klasik yang terkenal adalah teori keunggulan 

absolut dan teori keunggulan relatif.  

a. Teori Keunggulan Mutlak  

Teori keunggulan mutlak (Absolut Advantage: Adam Smith) dipusatkan 

sebuah perhatian terhadap variabel nyata, seperti mengukur nilai suatu benda 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan benda 

tersebut. Jika pekerjaan bertambah, hal ini akan semakin mengakibatkan nilai 

barang juga akan bertambah tinggis. 

Menurut Salvatore (2008), dalam sebuah negara ada yang memproduksi 

barang secara efisien daripada negara lain, sehingga mengakibatkan negara 

tersebut terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor dan sama-sama mendapat 

keuntungan, selama negara tersebut mengkhususkan diri pada produk dengan 

keunggulan absolut. 

Teori keunggulan mutlak banyak yang mengenalnya dengan sebutan teori 

murni dalam sistem perdagangan internasional, yang lebih fundamental dalam 

kenyataan. Artinya teori ini menitikberatkan pada nilai objek, yang diukur dengan 

jumlah tenaga kerja yang pergunakan untuk memperoleh barang dan jasa (Labor 

theory of value). Asumsi utama yang dilakukan dalam teori keunggulan mutlak 

yakni sebagai berikut: 

1) Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja 

2) Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama 
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3) Pertukaran dilakukan dengan cara barter 

4) Tidak memasukkan biaya transportasi 

b. Teori Keunggulan Komparatif 

Teori keunggulan komparatif (Comparative Advantage J.S. Mill) pertama 

kali diperkenalkan oleh David Ricardo serta di korelasikan oleh teori-teori 

sebelumnya, hal ini terkait dengan kemampuan sebuah negara untuk betindak 

dalam perdagangan internasional. Mengkhususkan diri dalam barang-barang 

tertentu dan mampu memproduksi lebih murah di negara tersebut daripada negara 

lain.  

Teori diatas mengklaim tentang sebuah negara yang akan mengekspor dan 

memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor 

barang yang belum mempunyai keunggulan komparatif. Saat sebuah barang 

diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, dan mengimpor barang yang 

diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. 

Keunggulan komparatif suatu negara tersebut relatif lebih efisien dalam 

memproduksi barang. Teori keunggulan komparatif memiliki beberapa asumsi 

dasar, yaitu: 

1) Hanya ada dua negara dan dua barang 

2) Biaya produksi konstan 

3) Tidak ada biaya transportasi 

4) Tidak terdapat perubahan teknologi 

5) Teknologi tidak sepenuhnya berubah secara berspesialisasi dalam 

produksi 
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c. Teori Keunggulan Kompetitif 

Teori keunggulan kompetitif adalah teori tentang keunggulan yang 

dimiliki oleh suatu negara untuk bersaing dipasar internasional. Berdasarkan 

konsep yang dikembangkan oleh Porter dalam persaingan di pasar internasional, 

dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan kompetitif dan dapat 

bersaing di pasar internasional jika memiliki empat faktor utama, yaitu kondisi 

permintaan, kondisi struktural, industri terkait dan daya saing nasional yang 

kompetitif. 

Ketersediaan sumber daya dan keadaan negara juga merupakan 

keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dalam persaingan global. Menurut M. 

E. Porter (1985), secara spesifik terdapat empat variabel penting untuk 

menentukan daya saing suatu negara, yaitu: 

1. Faktor kondisi produksi (SDA, tenaga kerja, modal, tanah, iklim, 

teknologi, perdagangan dan infrastruktur) 

2. Permintaan dalam negeri dan kondisi kualitas untuk produk industri 

tertentu 

3. Bantuan kompetitif dan kehadiran industri pendukung secara 

internasional 

4. Strategi, struktur dan persaingan melawan perusahaan 

d. Teori Modern dari Hecksher dan Ohlin 

Menurut teori Hecksher dan Ohlin, perbedaan antara suatu negara 

(opportunity cost) dan negara lain disebabkan oleh perbedaan dari faktor 



16 
 

 
 

produksinya. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang 

yang lebih intensif dengan faktor-faktor yang berlebihan.  

Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional antara dua negara 

yang terjadi itu karena biaya peluang (opportunity cost) antar negara timbul dari 

perbedaan jumlah output (tenaga kerja, modal, dan tanah) yang dimiliki negara. 

Struktur perdagangan luar negeri dari suatu negara tergantung pada ketersediaan 

faktor produksi dan intensitas penggunaan, yang terakhir ditentukan oleh 

teknologi. 

e. Teori Modern dari Michael E. Porter  

Menurut Michael E. Porter di era persaingan global saat ini, suatu bangsa 

atau negara dengan keunggulan kompetitif dapat bersaing di pasar internasional 

jika memiliki empat faktor penentu, yaitu sumber daya manusia (SDM), sumber 

daya alam (SDA), ilmu pengetahuan dan teknologi, dan modal infrastruktur. 

Permintaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan 

keunggulan bersaing atau competitive advantage dari produk dan jasa yang 

dihasilkan suatu negara atau perusahaan. 

f. Teori Modern dari Heberler 

Teori Heberler menegaskan bahwa harga barang-barang di pasar tidak 

hanya disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja, tetapi juga oleh kombinasi 

penggunaan faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Heberler 

menggunakan konsep biaya peluang atau alternatif, yang dapat dijelaskan dengan 

kurva peluang yang dikombinasikan dengan kurva indiferen, untuk melihat 
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perdagangan antara dua negara dan menunjukkan manfaat dari perdagangan 

internasional. 

B. Produk Domestik Bruto (PDB) 

1. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) 

Dalam perekonomian suatu negara, terdapat indikator yang digunakan 

untuk menilai apakah perekonomian berjalan dengan baik atau buruk (Sofie & 

Putri, 2020). Saat mengevaluasi perekonomian, harus digunakan untuk 

menentukan total pendapatan yang diperoleh dari setiap pengusaha. Dan indikator 

yang cocok untuk menilai perekonomian yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) 

atau Gross Domestic Product (GDP).  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah statistik ekonomi yang paling 

penting karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik dari kesejahteraan 

manusia. PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang 

diproduksi di suatu negara selama periode tertentu. Dasar dari PDB adalah bahwa 

PDB mengukur dua hal sekaligus. Hal yang diukur dalam perekonomian dan total 

pengeluaran setiap negara untuk pembelian barang dan jasa ekonomi. 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator ekonomi yang 

dianggap sebagai ukuran yang baik untuk mengevaluasi perekonomian negara. 

Pada dasarnya, PDB adalah penjumlahan nilai akhir dari semua sektor manufaktur 

dan jasa baik dalam harga berlaku (PDB nominal) maupun atas dasar harga tetap 

(PDB riil). PDB suatu negara dihitung berdasarkan nilai produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dari seluruh daerah di negara tersebut. 
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PDB riil merupakan volume output yang tidak terpengaruh oehperubahan 

harga dan yang memperkirakan produksi barang dan jasa pada harga tetap dan 

menggunakan harga tahun dasar yang tetap untuk menentukan nilai produksi 

barang dan jasa. Sedangkan PDB nominal mengukur produksi barang dan jasa 

pada harga saat ini. Dalam perhitungannya, PDB nominal dipengaruhi oleh 

kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan juga kenaikan harga barang 

atau jasa tersebut. Kemudian deflator PDB, yang mencerminkan harga barang dan 

jasa tetapi bukan kuantitas yang diproduksi. Deflator PDB mengukur tingkat 

harga yang saat ini dibandingkan dengan tingkat harga pada tahun dasar. Deflator 

PDB adalah metrik yang digunakan oleh para ekonom untuk mengukur tingkat 

harga rata-rata suatu perekonomian (Islam et al., 2021). 

C. Nilai Tukar (Kurs) 

1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang 

negara lain (Pilbeam, 2006). Sementara itu, menurut Krugman (2003), nilai tukar 

adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan 

dalam mata uang yang lain. Nilai tukar mata uang asing atau kurs adalah satu 

mata uang relatif terhadap yang lain dan merupakan bagian dari proses pertukaran 

mata uang. Nilai tukar adalah jumlah mata uang domestik yang harus dibayar 

untuk memperoleh satu unit mata uang asing. 

Nilai tukar atau kurs dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai tukar nominal 

dan nilai tukar riil. Menurut Mankiw (2003), nilai tukar nominal adalah harga 

relatif barang antara dua negara.  
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Keseimbangan nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

negara tersebut dalam kaitannya dengan mata uang asing. Permintaan valuta asing 

berasal dari keinginan untuk membeli barang dan jasa dari negara lain dan untuk 

berinvestasi di luar negeri. Kinerja ekspor barang-barang tersebut berlangsung di 

pasar internasional dan tidak terlepas dari masalah nilai tukar yang berlaku (Ratna 

Mutia, 2015). 

Perkembangan nilai tukar rupiah atau permintaan dan penawaran selalu 

berubah. Fluktuasi pada permintaan dan penawaran nilai tukar akan mempunyai 

dampak bagi perekonomian di suatu negara. Fluktuasi nilai tukar dapat 

mempengaruhi laju inflasi atau perkembangan perdagangan internasional atau 

ekspor dan impor (Aulia Rahman Bato et al., 2017). Pengaruh fluktuasi 

penawaran dan permintaan mata uang bahkan lebih besar ketika suatu negara 

menganut sistem ekonomi terbuka. 

Faktor-faktor yang memperngaruhi kurs yaitu: 

a. Perubahan selera masyarakat 

b. Perubahan harga barang ekspor dan impor 

c. Kenaikan harga umum (inflasi) 

d. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi 

2. Sistem Nilai Tukar 

Tujuan dari adanya sistem nilai tukar adalah untuk memfasilitasi 

perdagangan dan keuangan internasional. Menurut Madura (2006), sistem nilai 

tukar dapat diklasifikasikan menurut seberapa kuat pengendalian pemerintah pada 

nilai tukar yaitu: 
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a. Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) 

Sistem nilai tukar tetap adalah sistem nilai tukar yang menentukn nilai 

tukar mata uang  dalam kaitannya dengan suatu nilai tertentu dari mata uang 

nasional, yang selalu sama untuk jangka waktu tertentu. Dalam sistem nilai tukar 

tetap, nilai tukar konstan dijaga atau dibiarkan berfluktuasi hanya dalam kisaran 

yang sempit.  

Keuntungan sistem nilai tukar tetap adalah nilai tukarnya yang tetap. 

Sebuah perusahaan internasional dapat menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa 

perlu mengkhawatirkan perubahan nilai tukar dimasa depan. Kelemahan sistem 

nilai tukar tetap adalah adanya risiko pemerintah akan melakukan perubahan nilai 

mata uang secara tiba-tiba, dan secara makro sistem nilai tukar tetap dapat 

membuat keadaan perekonomian suatu negara menjadi sangat tergantung pada 

kondisi perekonomian negara lain. 

b. Sistem nilai tukar mengambang bebas (freely floating exchange rate 

system) 

Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas,  nilai tukar ditentukan 

sepenuhnya oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. dengan nilai tukar 

mengambang, nilai tukar terus disesuaikan sesuai dengan kondisi permintaan dan 

penawaran mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah situasi ekonomi negara 

akan lebih terlindungi dari kondisi ekonomi di negara lain. Meskipun 

kelemahannya adalah tidak memerlukan intervensi pemerintah. 

c. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float exchange rate 

system) 
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Sistem ini didasarkan pada sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar 

mengambang bebas. Nilai tukar diperbolehkan berfluktuasi dari hari ke hari, dan 

tidak ada batasan resmi dalam kondisi tertentu, dimana pemerintah dapat 

melakukan intervensi setiap saat untuk mencegah fluktuasi mata uang terlalu jauh.  

d. Sistem nilai tukar terikat (pegged exchange rate system) 

Sistem nilai tukar terikat adalah sistem nilai tukar yang dikaitkan dengan 

nilai mata uang negara lain. Dalam sistem ini, nilai mata uang lokal mereka terkait 

dengan mata uang asing atau jenis mata uang. Nilai mata uang lokal akan 

mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang digunakan sebagai bahan obligasi. 

D. Harga  

1. Pengertian Harga 

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk 

memperoleh suatu produk, atau sejumlah uang yang diminta konsumen untuk 

membeli barang dan jasa. Harga merupakan faktor penting dalam menentukan 

keuntungan perusahaan, karena omzet atau total pendapatan perusahaan (tr) 

adalah hasil kali dari harga (p) dan kuantitas yang terjual. Tinggi rendahnya suatu 

harga itu akan mempengaruhi jumlah barang yang akan dijual. 

Menurut Tarli Nugroho (2012), teori harga merupakan teori yang 

berkorelasi dengan tiga teori lainnya, yaitu teori perilaku konsumen yang 

menciptakan teori permintaan, perilaku produsen yang menciptakan teori 

penawaran, dan teori produksi yang menjelaskan sumber produksi atau produk. 

Dengan kata lain, teori ini merupakan poros atau titik temu (rallying point) yang 

berperan dalam berfungsinya mekanisme pasar. Harga memacu pada tiga faktor 



22 
 

 
 

utama dalam hubungan perdagangan antara produsen, konsumen dan produk. 

Boediono (2001) juga menyatakan bahwa ketinggian suatu benda tersebut, 

sehingga ketika hal itu terjadi berlaku hukum penawaran dan permintaan.  

2. Teori Permintaan 

Menurut model teoritis permintaan dan penawaran (2020), permintaan 

menjelaskan hubungan antara kuantitas produksi dan harga. Hukum permintaan 

menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin besar 

permintaannya. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan 

terhadap barang tersebut akan berkurang.  

3. Teori Penawaran 

Menurut model teoritis permintaan dan penawaran (2020), permintaan 

tidak cukup untuk melakukan transaksi di pasar kecuali ada penawaran dari 

penjual. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu produk tinggi, 

maka penawaran produsen juga akan meningkat. Di sisi lain, ketika harga suatu 

komoditas turun, maka penawaran produsen juga akan turun. Kutipan 

menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang akan dikirimkan. 

Tindakan penjual dalam menawarkan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang 

itu sendiri, harga barang pengganti atau barang yang setara, biaya produksi dan 

teknologi yang digunakan dalam proses produksi. 

Harga memiliki pengaruh yang besar terhadap pada citra produk dan daya 

tahan suatu produk di pasaran. Jika harganya terlalu murah atau mahal, ini dapat 

merusak produk. Oleh karena itu, ketika menetapkan harga suatu produk, perlu 
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untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan struktur penetapan harga yang 

sesuai. 

Harga selalu ditentukan oleh biaya produksi yang terdiri dari upah, biaya 

modal, sewa tanah, biaya bahan baku dan efisiensi proses produksi untuk 

menghasilkan berbagai jenis barang tertentu, dan terdapat perbedaan antar negara. 

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah jenis, kualitas dan kombinasi faktor 

produksi dalam proses produksinya. 

E. Jumlah Produksi 

1. Pengertian Produksi 

Produksi adalah kata yang mengacu pada komoditas, di mana manufaktur 

sering mengacu pada barang dan jasa. Produksi adalah suatu kegiatan yang 

mengubah bahan mentah (input) menjadi produk yang sudah jadi (output), dimana 

semua operasi atau fungsi menghasilkan suatu produk, dan barang dan jasa, dan 

kegiatan lain yang mendukung produksi suatu produk. 

Gilarso mengatakan bahwa produksi adalah setiap kegiatan usaha manusia 

yang menghasilkan barang dan jasa serta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Sedangkan menurut Joesron et.al mengatakan bahwa produksi 

adalah hasil akhir dari suatu proses ekonomi input digunakan untuk menghasilkan 

ouput. 

2. Jenis-Jenis Produksi 

Menurut Assauri, proses dalam sebuah produksi dapat dibagi menjadi dua 

proses, yaitu: 

a. Proses produksi terputus-putus (intermittent process) 
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Perencanaan produksi suatu perusahaan atau pabrik memiliki proses 

produksi yang periodik karena berproduksi sesuai dengan produksi jumlah 

pesanan (order). Yang menyebabkan volume produksi relatif rendah karena 

mereka hanya berproduksi sesuai pesanan yang mereka terima. 

b. Proses produksi terus-menerus (continuous process) 

Dalam suatu perusahaan atau pabrik, proses produksi tidak didasarkan 

pada pesanan (order), tetapi proses produksi ini didasarkan pada perkiraan 

penjualan, yang digunakan untuk memenuhi pasar dan jumlah besar, serta 

berulang dan direncanakan untuk tahun itu selama periode waktu tertentu. 

3. Faktor-Faktor Produksi 

Faktor produksi adalah input produksi yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa. Menurut Mankiw, dua faktor produksi yang paling 

penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal (capital) adalah seperangkat 

fasilitas yang digunakan oleh para pekerja. Pada saat yang sama, pekerja juga 

menghabiskan waktu untuk bekerja.  

F. Ekspor 

1. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah satu fungsi perdagangan internasional, yang melakukan 

penyerahan barang dari daerah pabean Indonesia, ke negara lain yang membeli 

produk dari negara tersebut. Ekspor adalah suatu proses pengangkutan barang dari  

suatu negara ke negara lain (Nugraheni, 2021).  

Menurut Astuti, & Ayuningtyas (2019), ekspor adalah kegiatan menjual 

barang atau jasa dari daerah pabean menurut perundang-undangan yang berlaku. 
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Daerah pabean yang bersangkutan adalah wilayah seluruh negara, dimana semua 

barang yang melewati daerah ini dikenakan pajak bea masuk dan keluar. 

Berdasarkan pasal 42 (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Republik 

Indonesia, yang berbunyi bahwa ekspor adalah barang yang diangkut oleh 

perusahaan yang telah terdaftar dan ditunjuk sebagai eksportir. Pasal 43 (1) 

menyatakan bahwa eksportir sepenuhnya bertanggung jawab penuh atas barang 

yang diekspor.  

2. Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Ekspor 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor lainnya yaitu: 

a. Kualitas produk 

Menurut Amir M.S, kualitas produk merupakan keunggulan yang melekat 

pada barang sejenis yang diproduksi di negara lain. 

b. Inflasi 

Menurut Mankiw, inflasi biasanya merupakan proses kenaikan harga 

secara permanen terikat dengan mekanisme pasar dan dapat disebabkan oleh 

sejumlah faktor yang berbeda, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, 

kelebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hasil 

lokasi jangka panjang. 

3. Barang-Barang Ekspor 

Secara umum ekspor Indonesia terdiri dari dua jenis barang, yaitu minyak 

dan gas bumi (migas) dan nonmigas. 

a. Migas 
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Ekspor minyak dan gas termasuk ke dalam ekspor minyak tanah, bensin, 

solar dan LPG. 

b. Nonmigas  

Barang yang dapat diekspor kecuali minyak dan gas bumi adalah sebagai 

berikut: 

1) Hasil pertanian dan perkebunan. Misalnya karet, kopi, teh, kakao dan 

lain-lain. 

2) Hasil laut yaitu ikan dan kerang. 

3) Produksi industri. Contohnya termasuk kayu lapis, konfeksi, minyak 

sawit, furnitur, bahan kimia, pupuk dan kertas. 

4) Produk pertambangan. Misalnya biji nikel, biji tembaga, dan batubara. 

Fungsi terpenting dari komponen ekspor perdagangan internasional adalah 

agar negara memperoleh keuntungan pendapatan nasional dengan meningkatkan 

jumlah ekspor sejalan dengan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat 

produksi yang lebih tinggi meningkatkan ketimpangan sosial dan juga dapat 

mengurangi kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.  

4. Tujuan dan Manfaat ekspor 

a. Tujuan Ekspor 

Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negerinya oleh keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan teknologi sehingga 

negara tersebut melakukan ekspor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri. Di sini, suatu negara menghasilkan kelebihan barang untuk diekspor 

ke negara lain yang membutuhkan suatu produk tertentu. 
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Menurut Amir (2004), negara melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1) Pembukaan pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar 

domestik (pembukaan pasar ekspor). Menciptakan iklim usaha dan 

ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. 

2) Pemanfaatan kelebihan kapasitas terpasang (idle capacity). 

3) Membiasakan diri bersaing dalam di pasar internasional, sehingga 

terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan 

master driller. 

b. Manfaat Ekspor 

kinerja ekspor suatu negara dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi di negara tersebut. Semakin tinggi kinerja ekspor suatu negara, maka 

akan semakin baik pula iklim investasi dan pertumbuhan ekonominya. 

Menurut Amir (2004), manfaat dari kegiatan ekspor yaitu: 

1) Memperluas pasar produk lokal  

2) Meningkatkan nilai tukar negara 

3) menciptakan lapangan kerja 

G. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Antara Produk Domestik Bruto Terhadap Ekspor 

PDB berhubungan secara positif terhadap ekspor karet. Perbandingan 

kondisi negara-negara tersebut dapat dilihat pada gambar pendapatan nasional. 

Bank Dunia mengelompokkan ukuran PDB untuk menentukan apakah suatu 

negara termasuk dalam kelompok maju atau berkembang. PDB Indonesia 
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digunakan sebagai produk domestik bruto, yang dalam hal peningkatan 

pendapatan nasional Indonesia juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk melakukan ekspor barang ke negara lain.  

Menurut Mankiw (2012), PDB adalah nilai pasar dari semua produk yang 

diproduksi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryanto (2016) yang 

menyatakan bahwa ketika nilai pasar suatu komoditas dikatakan meningkat, maka 

kuantitas produk yang diekspor juga meningkat. Menurut Okta (2018), PDB 

memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspor Indonesia baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

2. Hubungan Antara Nilai Tukar Terhadap Ekspor 

Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai harga mata uang domestik. 

Nilai tukar berhubungan negatif dengan ekspor. Jika rupiah melemah, maka akan 

berdampak pada peningkatan ekspor karet. Hal ini dikarenakan harga barang 

ekspor negara tujuan terlihat menurun akibat kuatnya nilai tukar negara tersebut.  

Menurut Arifin (2007), nilai tukar (kurs) merupakan harga suatu mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh Ari dan Meydianawathi (2014) yang menyatakan bahwa jika kurs mengalami 

depresiasi, maka nilai mata uang dalam negeri akan menurun, berarti nilai mata 

uang asing akan bertambah tinggi kursnya (harganya) sehingga akan 

menyebabkan ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Kurs mempunyai 

hubungan yang searah dengan nilai ekspor yang dimana apabila nilai kurs dollar 

meningkat, berarti nilai dari ekspor pun akan ikut meningkat. 
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Sukirno (2012), menjelaskan bahwa transaksi ekspor, impor dan jasa 

untuk perpindahan dana modal dari satu negara ke negara lain membutuhkan 

pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar di mana satu mata uang 

diperdagangkan atau dibeli. Menurut Boediono (2001), ketika nilai tukar rupiah 

melemah terhadap mata uang asing, nilai ekspor akan meningkat, sedangkan nilai 

impor akan menurun (jika penawaran ekspor dan permintaan impor cukup 

fleksibel). kenaikan nilai tukar dapat membuat harga relatif suatu produk menjadi 

mahal atau murah, karena terkadang nilai tukar dijadikan sebagai alat untuk 

meningkatkan daya saing atau mendorong ekspor.  

3. Hubungan Antara Harga Terhadap Ekspor 

Menurut Lipsey (1995), harga berhubungan negatif dengan permintaan 

(cateris paribus), karena semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin rendah 

permintaan akan produk tersebut. Di sisi lain, harga memiliki hubungan positif 

dengan penawaran, karena semakin tinggi tingkat harga yang ditawarkan maka 

akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga tingkat 

penawaran juga meningkat. Menurut Alinda (2013), faktor yang mempengaruhi 

ekspor karet alam di Indonesia adalah harga internasionalnya.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2016), harga adalah jumlah uang yang 

dibelanjakan untuk membeli sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang 

dibayarkan oleh konsumen guna memperoleh manfaat atau kepemilikan atas 

sebuah produk atau jasa. Sedangkan menurut Tjiptono (2015), harga ialah satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang bisa memberikan pemasukan bagi 

perusahaan. 
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4. Hubungan Antara Jumlah Produksi Terhadap Ekspor 

Menurut Wirawan & Indrajaya (2012), peningkatan jumlah produksi dapat 

menyebabkan peningkatan terhadap nilai ekspor. Produksi berhubungan positif 

dengan ekspor, karena ketika jumlah produksi meningkat, maka jumlah produksi 

yang ditawarkan juga akan meningkat. Perdagangan luar negeri mempengaruhi 

sektor manufaktur domestik dengan cara yang kompleks. Produksi adalah suatu 

kegiatan yang meningkatkan nilai suatu produk. 

Gilarso (2009), menyatakan bahwa produksi adalah setiap kegiatan usaha 

manusia yang menghasilkan barang dan jasa serta berguna untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Dalam dunia bisnis, output yang dihasilkan dalam 

proses produksi sangatlah penting, karena hasil dari kegiatan produksi ini sangat 

menentukan dalam bisnis. Sedangkan perdagangan luar negeri sangat ditentukan 

oleh kegiatan produksi tersebut. Jika aktivitas produksi melemah, dapat dikatakan 

bahwa hasil produksi hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga 

tidak dapat dijual ke luar negeri.  

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memuat beberapa penelitian sebelumnya yang mendasari 

penulis untuk melakukan penelitian ini. Di bawah ini adalah beberapa temuan 

peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Nurul 

Alinda, 

2013 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Variabel 

independennya 

yaitu PDB, 

Hasil analisis pada 

variabel kurs atau nilai 

tukar berpengaruh negatif 
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Mempengaruhi 

Ekspor Karet 

di Indonesia. 

nilai tukar, dan 

inflasi dan 

ekspor pada 

kuartal 

sebelumnya. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet. 

terhadap ekspor karet. 

Sedangkan PDB, inflasi 

dan ekspor kuartal 

sebelumnya berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap ekspor karet di 

Indonesia. 

2. Nur Athika 

Dahlia, 

2014 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Volume 

Ekspor Karet 

Remah ke 

China dan 

Jepang 2002-

2013.. 

Variabel 

independennya 

yaitu karet 

remah. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

dan 

perdagangan 

internasional. 

Perkembangan volume 

ekspor karet remah ke 

negara China meningkat 

akibat tingginya 

penawaran ekspor 

terhadap karet remah 

Indonesia. Hasil penelitian 

memiliki koefisien yang 

signifikan pada tingkat 

kepercayaan 5 persen, 

variabel riil tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap taraf 

kepercayaan 5 persen. 

3. Lodewik 

Marbun, 

2015 

Pengaruh 

Produksi, 

Kurs, dan 

Gross 

Domestic 

Product (GDP) 

Terhadap 

Ekspor Kayu 

Lapis ke 

Jepang. 

Variabel 

independennya 

yaitu produksi, 

kurs, dan GDP. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

kayu lapis. 

Menggunakan 

metode Error 

Correction 

Model (ECM). 

Volume ekspor kayu lapis 

dalam jangka panjang dan 

jangka pendek 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekpor 

kayu lapis Indonesia ke 

Jepang. Sedangkan GDP 

dal jangka panjang dan 

jangka pendek tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor 

kayu lapis Indonesia ke 

Jepang. 

4. Dewi Indah 

Agustin, 

2017 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Ekspor Karet 

di Indonesia 

Tahun 1987-

2016. 

Variabel 

independennya 

yaitu kurs dan 

harga. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor. 

Hasil analisis menyatakan 

bahwa ekspor karet alam 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga karet alam 

Indonesia dan 

perkembangan kurs 

Indonesia tahun 1987-

2016. 

5. Nanda Nur, Pengaruh Variabel Variabel produksi karet, 
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2018 Produksi 

Karet, Harga 

Internasional 

dan Nilai 

Tukar 

Terhadap 

Ekspor Karet 

Indonesia. 

independennya 

yaitu produksi, 

harga 

internasional 

dan karet. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor. 

harga karet internasional, 

dan nilai tukar secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

ekspor karet. 

6. Mulya 

Herlina, 

2018 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Ekspor Karet 

Indonesia ke 

Amerika 

Serikat Tahun 

1980-2015. 

Variabel 

independennya 

yaitu kurs dan 

harga. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet. 

Hasil analisisnya yaitu 

variabel kurs Dollar tidak 

berpengaruh terhadap 

volume ekspor karet 

Indonesia ke AS. 

Sedangkan variabel harga 

karet internasional dan 

harga domestik 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

volume ekspor karet 

Indonesia ke AS. 

7. Titah 

Nisfulaila 

dan sudarti, 

2018 

Analisis 

Pengaruh 

Inflasi, Kurs 

dan Jumlah 

Produksi 

terhadap 

Ekspor 

Komoditi 

Karet di 

Indonesia. 

Variabel 

independennya 

yaitu inflasi, 

kurs dan 

jumlah 

produksi. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet. 

Secara parsial inflasi dan 

kurs berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap komoditi ekspor 

karet. Sedangkan variabel 

jumlah produksi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komoditi ekspor karet. 

8. Agus 

Priyono, 

2019 

Pengaruh 

PDB, Nilai 

Tukar, Inflasi 

Terhadap 

Ekspor Karet 

Indonesia 

Periode 2007-

2013. 

Variabel 

independennya 

yaitu PDB, 

nilai tukar dan 

inflasi. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet. 

Hasil analisisnya yaitu 

variabel PDB tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor karet 

Indonesia. Sedangkan 

inflasi dan nilai tukar 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor 

karet Indonesia periode 

2007-2013. 

9. Rauzatul 

Ulfa dan 

devi 

Andriyani, 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Variabel 

independennya 

yaitu kurs, 

pertumbuhan 

Hasil analisis dari inflasi 

yaitu tidak berpengaruh 

positif dan signifikan. 

sedangkan kurs dan 
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2019 Ekspor 

Komoditi Non 

Migas di 

Indonesia 

Tahun 1985-

2017. 

ekonomi dan 

inflasi. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor. 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor 

komoditi non migas di 

Indonesia tahun 1985-

2017. 

10. Happy 

Aribadia 

Mandalahi, 

2020 

Analisis 

Pengaruh 

Harga Karet 

Mentah, Harga 

Karet Sintesis, 

Kurs Rupiah, 

dan Produksi 

Karet Mentah 

terhadap 

Ekspor Karet 

Mentah 

Indonesia 

tahun 2000-

2019. 

Variabel 

independennya 

yaitu harga 

karet mentah, 

harga karet 

sintesis, dan 

produksi karet 

mentah. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet mentah 

Harga karet mentah, harga 

karet sintesis, dan 

produksi karet mentah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor 

karet mentah Indonesia. 

Sedangkan kurs rupiah 

berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap ekspor karet 

mentah Indonesia. 

11. Kristin 

Merlina, 

2020 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Ekspor Karet 

Alam 

Indonesia ke 

Amerika 

Serikat 

(Sebelum dan 

Sesudah Krisis 

Moneter). 

Variabel 

independennya 

yaitu nilai 

tukar, harga 

karet dunia, 

produksi karet 

alam dan harga 

karet sintesis. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

karet alam. 

Hasil analisisnya yaitu 

faktor yang 

mempengaruhi ekspor 

karet alam sebelum krisis 

moneter adalah harga 

karet dunia, harga karet 

sintesis dan volume kepor 

periode sebelumnya. 

Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi ekspor 

karet alam sesudah krisis 

moneter adalah harga 

karet dunia, nilai tukar dan 

harga karet sintesis. 

12. Davin 

Giovanni 

Batara 

Francisco 

Nainggolan, 

2020 

Daya Saing 

dan Variabel-

Variabel yang 

Mempengaruhi 

Nilai Ekspor 

Ban Karet 

Indonesia ke 

Sepuluh 

Negara 

Importir 

Terbesar di 

Dunia Tahun 

Variabel 

independennya 

yaitu PDB rill 

per kapita, 

jumlah 

peduduk harga, 

dan nilai tukar. 

Sedangkan 

variabel 

dependennya 

yaitu ekspor 

ban karet 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa PDB 

riil per kapita dan jumlah 

penduduk negara tujuan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

ekspor ban karet 

Indonesia. Sedangkan 

harga eskpor di negara 

tujuan dan nilai tukar 

nominal Dollar AS 

terhadap Rupiah 
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2001-2018. Indonesia. berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

nilai ekspor ban karet 

Indonesia. 

 

I. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai tema penting. 

Penelitian ini menganalisis determinan ekspor karet  Indonesia. Adapun variabel 

bebas (X) yaitu PDB (X1), Kurs (X2), Harga (X3) dan Jumlah Produksi (X4) 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) yaitu Ekspor. 

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban pertama atas pernyataan penelitian yang 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban yang diberikan dianggap 

sementara karena hanya didasarkan pada teori yang tidak sesuai dengan fakta 

empiris yang diperoleh selama pengumpulan data. 

PDB (X1) 

Kurs (X2) 

Harga (X3) 

Produksi (X4) 

Ekspor  

(Y) 
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Berdasarkan penjelasan masalah di satas, penulis mengajukan hipotesis untuk 

menguji apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan hasil hipotesis 

awal dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh PDB dengan Ekspor Indonesia 

Ha : PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekspor Karet di 

Indonesia. 

2. Diduga terdapat pengaruh Kurs dengan Ekspor Indonesia 

Ha : Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ekspor Karet di 

Indonesia. 

3. Diduga terdapat pengaruh Harga dengan Ekspor Indonesia 

Ha : Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekspor Karet 

di Indonesia 

4. Diduga terdapat pengaruh Jumlah Produksi terhadap Ekspor Indonesia 

Ha : Jumlah Produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ekspor Karet di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan dari 

metode kuantitatif ini adalah untuk menyusun gambaran yang sistematis tentang 

fakta-fakta dan karakteristik objek yang penelitian dan untuk menghubungkan 

hubungan variabel-variabelnya. Penelitian ini menekankan analisis data numerik 

yang diolah dengan metode statistik. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menjelaskan letak variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel (Sugiyono, 

2012). 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Tujuan dari 

metode kuantitatif ini adalah untuk menyusun uraian yang sistematis tentang 

fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian dan untuk menghubungkan 

hubungan variabel variabel-variabelnya. 

Data sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Data 

sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

peneliti melalui media tidak langsung. Data sekunder biasanya berupa bukti arsip, 

dokumen, atau laporan sejarah, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), Kementrian Perdagangan dan Bank Indonesia (BI). 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode dokumenteri dan studi pustaka. Metode dokumenter 

adalah adalah metode yang menggunakan informasi yang didokumentasikan oleh 

pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Perdagangan dan 

Bank Indonesia (BI). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu 

buku-buku, majalah, tesis, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 

bahasan. 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Menurut 

Janie (2012), regresi linier berganda merupakan salah satu metode statistik untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independent variable) (X) 

terhadap suatu variabel terikat (dependent variable) (Y). Model analisis ini 

mengasumsikan adanya hubungan linier atau garis lurus antara variabel terikat (Y) 

dan masing-masing variabel bebas (X). Metode analisis berganda ini dirumuskan 

dengan : 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e  ........................................  (3.1) 

Menurut Feldstein (1998), untuk mengestimasikan koefisien regresi, perlu 

dilakukan transformasi ke dalam bentuk linear dengan menggunakan logaritma 

natural (ln) parsial kedalam model sehingga diperoleh persamaan berikut: 
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LnY = β0 + β1 X1 + β2 lnX2 + β3 lnX3 + β4 lnX4 + e  .........................  (3.2) 

Keterangan : 

Y = Ekspor 

X1 = PDB 

X2 = Kurs 

X3 = Harga 

X4 = Jumlah Produksi 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi X1, X2, X3 dan X4 

β0 = Konstanta 

e = Error Term  

2. Uji Asumsi klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Metode OLS 

digunakan berdasarkan beberapa asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Sunyoto (2016), menjelaskan bahwa uji normalitas digunakan 

untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk 

mengetahui sebaran data pada variabel-variabel yang tersedia. Data yang baik dan 

berguna digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2005), tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam suatu model regresi 
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berkorelasi. Untuk memenuhi kriteria BLUE, tidak boleh ada korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Jika nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapi variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah analisis statistik yang menentukan apakah variabel 

dalam model prediktif berkorelas dengan perubahan dari waktu ke waktu. 

Pengujian ini hanya dilakukan dengan data deret waktu (time series) Model 

regresi yang baik adalah regresi yang tidak memiliki gejala autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah suatu 

model regresi memiliki persamaan variansi residual  dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya.  

Uji White dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu regresi residual kuadrat dari variabel bebas. Untuk 

memutuskan apakah data dipengaruhi oleh heteroskedastisitas, dapat digunakan 

nilai probabilitas Chi-Square probabilitas, yang merupakan nilai dari uji white. 

Jika nilai probabilitas Chi-Square < 0,05, maka terdapat tanda heteroskedastisitas. 

Namun jika nilai probabilitas Chi-Square 0,05, berarti tidak terdapat tanda 

heteroskedastisitas. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Maksud dari koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengetahui seberapa 

besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.  
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Jika nilai R
2
 adalah 1, maka pengaruh variabel terikat sepenuhnya 

dijelaskan oleh variabel bebas, dan tidak ada faktor lain yang mempengaruuhi 

variabel terikat. Dan jika nilai R
2
 bervariasi antara 0 dan 1, berarti variabel bebas 

memiliki kemampuan yang lebih  kuat untuk menjelaskan pengaruh variabel 

terikat. 

Sementara itu, untuk mendapatkan interpretasi koefisien determinasi (R
2
) 

yang didapat besar atau kecil, diuji dengan tabel interpretasi nilai r sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat/Sedang 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

 

4. Uji t (Parsial) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel independen secara 

individual (sebagian) untuk variabel dependen. Hasil uji thitung ini terdapat pada 

keluaran perangkat lunak, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi koefisien 

yang digunakan pada tabel sebesar (5%) yaitu a = 0.05. Dan apabila thitung > ttabel 

maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel bebas berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

5. Uji F (Signifikansi) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh gabungan semua variabel 

bebas (PDB, nilai tukar, harga dan jumlah produksi) terhadap variabel terikat 



41 
 

 
 

(ekspor karet Indonesia). Selain itu, uji F dapat dilakukan untuk menentukan 

signifikansi koefisien determinasi R
2
.  

E. Definisi Operasional Variabel 

Defenisi operasinal variabel merupakan sebuah variabel penelitian yang 

digunakan untuk memahami arti dari setiap variabel penelitian dan lokasi sumber 

pengukuran sebelum melakukan analisis instrumental. Berdasarkan judul skripsi 

yang diambil oleh penulis dengan judul “Analisis Determinan Ekspor Indonesia” 

maka penulis mendefinisikan masing-masing variabel : 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau merupakan 

penyebab berdirinya suatu perusahaan variabel terikat (dependen). Dalam 

penelitian ini variabel bebas (X) adalah: 

a. PDB (X1). Yang diambil yaitu pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007-2021 dan diukur dalam satuan 

persen. 

b. Nilai Tukar/Kurs (X2). Yang diambil yaitu nilai tukar riil mata 

uang rupiah terhadap dolar AS selama periode tahun 2007-2021 

dan diukur dalam satuan rupiah per US dolar (IDR/USD). 

c. Harga (X3), yang diambil yaitu harga terhadap ekspor karet selama 

2007-2021 dan diukur dalam satuan nilai FOB US$. 

d. Jumlah Produksi (X4). Yang diambil yaitu produksi terhadap 

ekspor karet tahun 2007-2021 dan diukur dalam satuan ton. 
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2. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Ekspor. 

Ekspor (Y) yang diambil yaitu nilai ekspor karet pada periode tahun 2007-2021 

yang diukur dalam satuan jutaan Dollar (US$). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Letak Astronomis dan Geografis Penelitian 

Letak astronomis adalah letak yang sesuai dengan garis lintang dan garis 

bujurnya, yaitu pada 95
0
 BT – 141

0
 BT dan 6

0
 LU – 11

0
 LS. Pada posisi ini, 

Indonesia termasuk wilayah tropis. Daerah tropis terletak pada batasan 23,5
0
 LU 

dan 23,5
0
 LS. Menurut Prasetya (2016), daerah ini menerima sinar matahari 

sepanjang tahun, sehingga suhu udara tidak terlalu ekstrim (tidak jauh berbeda 

antar musim). 

Letak geografis adalah letak Indonesia dilihat dari permukaan tanah. 

Indonesia berbatasan dengan dua benua yaitu disebelah utara, Indonesia diapit 

oleh Benua Asia dan disebelah selatan Indonesia diapit oleh Benua Australia. 

Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudera yaitu disebelah timur, 

Indonesia diapit oleh samudra pasifik dan disebelah barat Indonesia diapit oleh 

samudra hindia. Wilayah Indonesia berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu: 

a. Disebelah utara, Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, 

Singapura, Palau, Filipina, dan Laut China Selatan. 

b. Disebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan wilayah Timor Leste, 

Australia, dan samudra Hindia. 

c. Disebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. 

d. Disebelah timur, Indonesia berbatasan dengan wilayah Papuan Nugini dan 

Samudra Pasifik. 
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Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis dan 

menguntungkan Indonesia karena menjadi jalur lalu lintas dalam perdagangan 

internasional antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara lain di 

Eropa, Afrika, Timur Tengah dan India. Menurut Prasetya (2016), jalur 

perdagangan Indonesia juga berjalan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru. 

2. Gambaran Umum Industri Karet di Indonesia 

Komoditas karet merupakan tanaman platform yang mengisi devisa negara 

Indonesia. Karet Indonesia telah menjadi komoditas ekspor unggulan, dengan 

perkebunan diperdagangan secara luas di seluruh dunia sebagai penggerak 

penciptaan lapangan kerja, pembangunan regional dan pertanian agribisnis, serta 

subsidi lingkungan dan pendapatan devisa lainnya setelah perkebunan kelapa 

sawit.  

Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi seperti susu 

(lateks) yang diperoleh dari berbagai tanaman karet untuk menghasilkan getah dan 

diproduksi secara sintesis. Latex merupakan sumber bahan utama yang digunakan 

untuk membuat karet dan berasal dari pohon karet itu sendiri, atau biasa disebut 

sebagai Hevea Brasiliensis (Euphorbiaceae). Hal ini dilakukan dengan cara 

merusak tanaman untuk menghasilkan lebih banyak lateks. 

Tanaman ini dibuat dengan cara merusak batangnya dan diperkenalkan 

sebagai tanaman Havea. Pengenalan pohon Havea merupakan salah satu langkah 

awal yang sangat cepat dalam pemanfaatan karet untuk berbagai keperluan. 

Merusak pohon karet untuk mengekstrak getah dari karet adalah metode yang 
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lebih efektif daripada menebang pohon karet secara langsung. Dan dengan cara ini 

pula, maka getah yang ada pada pohon karet tersebut bisa diambil berkali-kali.  

Karet terkenal dengan kualitasnya yang digunakan di banyak produk dan 

peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk industri hingga produk rumah 

tangga.  Dua jenis karet yang dikenal luas, yaitu karet alam dan karet sintetis. 

Karet alam dibuat dari getah pohon karet, sedangkan karet sintetis dibuat dari 

minyak bumi. Kedua jenis ini saling mempengaruhi permintaan masing-masing 

barang. Ketika harga minyak bumi naik, maka permintaan karet alam akan 

meningkat, sebaliknya ketika harga karet alam naik, maka permintaan karet 

sintetis juga akan meningkat. Sebagian besar produksi karet berasal dari provinsi 

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. 

Menurut pengusahaannya, perkebunan karet di Indonesia dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu: 

a. Perkebunan Besar (PB) 

Perkebunan besar merupakan perkebunan yang dikelola secara komersial 

oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri dari 

Perkebunan Besar Negara (PBN) atrau perkebunan yang dikelola oleh pemerintah, 

dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) atau perkebunan yang dikelola oleh nasional 

atau negara asing.  

b. Perkebunan Rakyat (PR) 

Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola sendiri atau 

dikelola oleh petani yang menjadi kelompok-kelompok kecil untuk perkebunan 

rakyat dan usaha perkebunan kecil. 
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Adapun jenis-jenis dari karet alam yang banyak dikenal, yang pertama 

adalah bahan pengolahan karet, yang terdiri dari lateks kebun, daun angin, pelat 

tipis, dan potongan segar. Kedua yaitu karet tradisional, RSS, krep putih, dan krep 

ringan. Yang ketiga adalah lateks pekat. Keempat, rubber block atau karet balok 

(SIR 5, SIR 10 dan SIR 20). Kelima, spesifikasi teknis karet atau crumb rubber. 

Keenam, disiapkan karet atau karet ban. Dan yang ketujuh adalah daur ulang atau 

regenerated rubber. 

Berikut ini adalah luas areal dari perkebunan karet di Indonesia 

berdasarkan status pengusahaannya dari tahun 2012 – 2021: 

Tabel 4.1 

Luas Areal Perkebunan Karet Berdasarkan Status Pengusahan Tahun 2021 

(Ha) 

Tahun Luas Areal 

(Ha) PBN 

Luas Areal 

(Ha) PBS 

Luas Areal 

(Ha) Rakyat 

Total (Ha) 

2012 259.005 269.278 2.977.918 3.506.201 

2013 247.068 282.858 3.026.020 3.555.946 

2014 229.940 308.917 3.067.388 3.606.245 

2015 230.168 315.308 3.075.627 3.621.102 

2016 230.651 316.033 3.092.365 3.639.048 

2017 233.086 322.733 3.103.271 3.659.090 

2018 233.925 323.959 3.113.418 3.671.302 

2019 234.814 326.681 3.121.523 3.683.018 

2020 233.912 322.593 3.124.619 3.681.124 

2021 226.101 361.200 3.105.051 3.692.352 

       Sumber: Kementrian Pertanian Republik Indonesia(Tahun 2022) 

Menurut Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan karet secara 

nasional mencapai 3,67 juta hektar. Luasnya 92 lebih tinggi dari tahun 2012, yang 

hanya mencapai 3,50 juta hektar pada akhir tahun 2021, dengan sekitar 3,70 juta 

hektar di bawah perkebunan karet.  

Menurut status pengusahaannya, luas lahan karet terluas berada di 

perkebunan rakyat (PR), yaitu 3,11 juta hektar atau sekitar 84,8 persen dari total 
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luas lahan karet di Indonesia. Adapun lahan karet Perkebunan Besar Swasta (PBS) 

seluas 324 ribu hektar atau sekitar 8,82 persen dari total luas dan lahan karet 

Perkebunan Besar Negara (PBN) yang mencapai 234 ribu hektar atau 6,37. Karet 

merupakan salah satu ekspor nonmigas utama Indonesia.  

Pada tahun 2021, Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara 

penghasil karet terbesar di dunia. Berikut merupakan daftar negara penghasil karet 

di dunia yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Daftar Negara Penghasil Karet Terbesar di Dunia Tahun 2021 

Negara Produksi Karet Perkembangan 

(%)  

Thailand 4.744.250 -  

Indonesia 3.630.268 26.80% 

Vietnam 1.137.725 8.40% 

India 978.317 7.22% 

China 824.000 6.09% 

Malaysia 781.996 5.78% 

Cote d’Ivoire 461.000 3.40% 

Filipina 423.371 3.12% 

Guatemala 349.546 2.59% 

Myanmar 212.949 1.58% 

Sumber : The Agriculture News,  (Tahun 2022) 

Indonesia mampu menduduki peringkat kedua sebagai negara terbesar 

dalam memproduksi karet. Thailand merupakan negara pertama yang mampu 

memproduksi karet sebanyak 4.744.250 ton per tahun 2021 lebih dari 1 juta ton 

dibawah produksi Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh usia tanaman karet di 

Indonesia yang sudah tua dan rendahnya kapasitas investasi petani kecil, yang 

mengakibatkan hasil panen yang lebih rendah.  

Produksi karet sangat bergantung pada teknologi dan manajemen yang 

digunakan dalam sistem dan proses produksi. Produk industri karet harus 
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disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Posisi industri karet 

Indonesia yang berubah dari pemasok bahan baku menjadi pemasok produk jadi 

atau setengah jadi, yang akan membawa nilai besar bagi perekonomian karet di 

masa depan. Dukungan penuh teknologi industri diperlukan untuk 

mengembangkan teknologi yang diperlukan melalui penelitian.   

B. Perkembangan PDB, Kurs, Harga, Jumlah Produksi dan Ekspor Karet 

1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu apabila terjadi peningkatan dalam 

pendapatan nasional, maka Indonesia akan meningkatkan kemampuan masyarakat 

Indonesia untuk melakukan proses produksi barang, sehingga Indonesia memiliki 

peluang untuk mengekspor barang ke negara lain. Berikut merupakan kondisi 

pertumbuhan PDB di Indonesia : 

Gambar 4.1 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2007-2021 

(Persen) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut sistem 

ekonomi terbuka, yang dimana ekspor merupakan salah satu komponen yang 
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membentuk tentang pendapatan ekonomi nasional. Dilihat dari grafik 4.1, kondisi 

PDB Indonesia tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 

pertumbuhan PDB di Indonesia melambat karena Indonesia dan seluruh dunia 

diguncang oleh penyakit Covid-19 yang memaksa banyak bisnis harus menutup 

perusahaannya. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai membaik 

karena pemerintah menawarkan sedikit kebijakan untuk mencari solusi. 

2. Nilai Tukar (Kurs) 

Evolusi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar selama periode penelitian 

secara umum menunjukkan bahwa rupiah berada di antara 9.000 – 14.000. Tabel 

perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2007 – 2021 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Nilai Tukar Rupiah (Kurs) tahun (2007 – 2021) 

No. Tahun Kurs 

(USD/Rp) 

1. 2007 9,380 

2. 2008 10,950 

3. 2009 9,400 

4. 2010 8,991 

5. 2011 9,068 

6. 2012 9,670 

7. 2013 12,189 

8. 2014 12,440 

9. 2015 13,795 

10. 2016 13,436 

11. 2017 13,548 

12. 2018 14,481 

13. 2019 13,901 

14. 2020 14,105 

15. 2021 14,269 

   Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) 
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Perubahan nilai tukar dalam perdagangan internasional suatu negara pada 

hakikatnya merupakan salah satu efek dari interaksi berbagai kekuatan ekonomi 

dalam negara tersebut. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap 

mata uang negara lain. Dolar AS adalah mata uang yang digunakan dalam semua 

kegiatan yang menyangkut tentang perdagangan internasional. Nilai tukar rupiah 

merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melakukan perdagangan 

internasional. Di tahun 2018, rupiah melemah terhadap dollar. Ekspektasi 

penguatan ekonomi Amerika Serikat dan pemberian kebijakan Bank Indonesia 

menurunkan suku bunga turut mendorong pelemahan mata uang rupiah. Namun, 

karena tingkat inflasi yang masih belum berubah, mampu mempertahankan posisi 

nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

3. Harga 

Perkembangan harga ekspor karet Indonesia selama periode penelitian 

mengalami fluktuasi. Berikut tabel perkembangan harga ekspor karet Indonesia 

tahun 2007 – 2021 : 

Tabel 4.4 

Harga Karet Indonesia Tahun (2007 – 2021) 

No. Tahun Harga 

Karet FOB 

US$ 

1. 2007 5,882.000 

2. 2008 6,050.000 

3. 2009 7,720.000 

4. 2010 13,678.000 

5. 2011 16,793.000 

6. 2012 11,333.000 

7. 2013 15,335.000 

8. 2014 16,360.000 

9. 2015 10,852.000 

10. 2016 18,099.000 

11. 2017 22,343.000 
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12. 2018 19,604.000 

13. 2019 20,659.000 

14. 2020 19,243.000 

15. 2021 20,722.000 

 Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) 

Melemahnya permintaan konsumen primer dan kelebihan pasokan atau 

peningkatan persediaan menyebabkan harga karet terus turun. Thailand 

memberikan pengaruh buruk dengan anjloknya harga karet dunia. Thailand 

sendiri merupakan salah satu negara produsen karet terbesar pertama yang ada di 

dunia, dan Indonesia menyusul adalah produsen karet terbesar kedua. Kemudian 

menyusul Vietnam yang menjadi salah satu produsen karet terbesar ketiga setelah 

mengambil alih Malaysia.  

4. Jumlah Produksi 

Perkembangan produksi karet di Indonesia bervariasi selama periode 

survei. Produksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor. 

Semakin besar produksi suatu barang, maka akan semakin besar juga 

kemungkinan produsen untuk memasarkan barang tersebut ke negara lain. 

Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand.  

 Adapun tabel perkembangan produksi karet Indonesia tahun 2007 – 2021 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Produksi Ekspor Karet Indonesia tahun (2007 – 2021) 

No. Tahun Produksi US$ 

Per Ton 

1. 2007 2,800.000 

2. 2008 2,800.000 

3. 2009 2,400.000 

4. 2010 2,700.000 

5. 2011 3,000.000 

6. 2012 3,000.000 

7. 2013 3,200.000 

8. 2014 3,200.000 

9. 2015 3,100.000 

10. 2016 3,400.000 

11. 2017 3,700.000 

12. 2018 3,600.000 

13. 2019 3,800.000 

14. 2020 2,500.000 

15. 2021 3,900.000 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) 

Perkembangan produksi karet di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi 

dari tahun ke tahun. Karet merupakan salah satu bahan baku utama di Indonesia. 

Pada tahun 2021, jumlah produksi meningkat sebesar 2.277.10 per ton. 

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian saat ini tengah 

mengakselerasi pertumbuhan produksi komoditas tanaman dengan meluncurkan 

program BUN500. Program tersebut dibuat untuk mengembalikan kejayaan 

produk perkebunan Indonesia dalam mendukung perekonomian negara. 

Ketersediaan benih bermutu tinggi merupakan faktor penting untuk meningkatkan 

produksi yang berdaya saing tinggi dan mengatasi segala kendala yang dihadapi 

masyarakat. Dengan tersedianya benih yang unggul pasti akan dapat memenuhi 

kebutuhan terutama di perkebunan yang kecil. Kegiatan dukungan penanaman 
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benih ini dilaksanakan melalui APBN-P tahun 2017 dan 2018 yang menyediakan 

benih berkualitas untuk penanaman tanaman pangan. 

5. Ekspor 

Perkembangan nilai ekspor karet di Indonesia secara umum masih 

beragam selama periode laporan. Ekspor karet diharapkan menjadi salah satu 

sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan perubahan strategi 

industrialisasi impor dan ekspor. Berikut grafik perkembangan nilai ekspor karet 

Indonesia dari tahun 2007 – 2021 yaitu sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

Nilai Ekspor Karet Indonesia Tahun 2007 – 2021 US$ Miliar 

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah (2022) 

 Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, melaporkan bahwa nilai ekspor karet 

Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar US$ 359.422 miliar. Nilai ini 

meningkat 26,42% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar US$ 217.082 

miliar. Melihat tren tersebut, ekspor karet dalam negeri mengalami penurunan 

dalam satu dekade terakhir. Dan pada tahun 2010, nilai ekspor karet tercatat 
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paling besar sebesar US$ 772.660 miliar dan paling rendah berada pada tahun 

2020 sebesar US$ 217.082 miliar. 

C. Hasil Penelitian 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, PDB, nilai tukar, 

Harga dan Jumlah Produksi digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan nilai 

ekspor karet digunakan sebagai variabel terikat. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Analisis Linear Berganda 
Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Date: 10/26/22   Time: 22:08   

Sample: 2007 2021   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 35.88863 7.046913 5.092815 0.0005 

X1 0.022851 0.046940 0.486823 0.6369 

LNX2 -0.924251 0.611855 -1.510571 0.1618 

LNX3 0.884836 0.164006 5.395148 0.0003 

LNX4 -1.939239 0.805855 -2.406437 0.0369 

     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    

     
     

     
      Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022)  

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis regresi linier berganda dapat 

diurutkan sebagai berikut : 

LnY = 35.888 + 0.022X1 – 0.924LnX2 + 0.884LnX3 – 1.939LnX4 + e 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi berganda berdasarkan ordinary least square (OLS). Metode OLS 

digunakan berdasarkan beberapa asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk 

menentukan model regresi yang tepat digunakan untuk memperoleh Best Linier 

Unbiased Estimator (BLUE). Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi, multikolinearitas, dan 

permasalahan heteroskedastisitas dalam menunjukkan hubungan yang valid. 

Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual tetap 

terstandarisasi atau tidak dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik normal probability plot (P-P 

Plot) atau bisa dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Jika probabilitas JB 

hitung lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, akan tetapi jika JB 

hitung lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas 
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Sample 2007 2021

Observations 15

Mean       6.87e-15

Median   0.028681

Maximum  0.242583

Minimum -0.263762

Std. Dev.   0.163405

Skewness  -0.096651

Kurtosis   1.722322

Jarque-Bera  1.043641

Probability  0.593439


 
Sumber :  Data Sekunder, diolah Eviews (2022) 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa 

hasil Jarque-Bera sebesar 1.043 dan nilai probabilitasnya diperoleh adalah sebesar 

0.593. Data dari uji normalitas di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0.593, jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan daru iji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model 

regresi yang terbentuk memiliki korelasi yang tinggi antara variabel bebas atau 

tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dalam penelitian 

ini, maka koefisien korelasi antara masing-masing variabel harus diperiksa. Jika 

lebih besar dari 10, maka model regresi memiliki multikolinearitas, akan tetapi 

jika lebih kecil dari 10, maka model regresi tidak memiliki multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya VIF (Variance Inflation Factor) suatu 

variabel yang ada pada masing-masing variabel bebas.  
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Variance Inflation Factors  

Date: 10/26/22   Time: 22:17  

Sample: 2007 2021  

Included observations: 15  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  49.65898  19926.35  NA 

X1  0.002203  22.16874  3.341076 

LNX2  0.374367  13206.61  4.944549 

LNX3  0.026898  2919.511  2.005645 

LNX4  0.649402  58241.30  5.420235 
    
    

  Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Centered VIF < 10 dimana 

nilai VIF X1 sebesar 3.341, X2 sebesar 4.944, X3 sebesar 2.005, dan X4 sebesar 

5.420. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas 

pada data penelitian ini.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu pengamatan 

dengan residual pengamatan lainnya. Dengan kata lain, tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara confounding error periode t dan 

confounding periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Autokorelasi 

terjadi karena pengamatan berturut-turut dari waktu ke waktu berkorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.835664     Prob. F(2,8) 0.4682 

Obs*R-squared 2.592190     Prob. Chi-Square(2) 0.2736 
     
       Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan signifikansi Chi-square sebesar 

0.273 atau lebih besar dari 0.05 maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan 

tidak mengandung masalah autokorelasi.  

d. Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk memeriksa ada tidaknya 

penyimpangan dalam asumsi klasik. Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana 

varians dari residual tidak sama di semua pengamatan dalam model regresi. 

Syaratnya adalah tidak adanya tanda-tanda heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Eviews White. 

Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode uji White dapat dilihat 

melalui nilai probabilitas Chi-square lebih besar dari 0,05.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.303109     Prob. F(4,10) 0.8694 

Obs*R-squared 1.621996     Prob. Chi-Square(4) 0.8048 

Scaled explained SS 0.260356     Prob. Chi-Square(4) 0.9922 

     
        Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Prob.F 

adalah sebesar 0.869 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat diartikan 

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data yang digunakan. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Maksud dari koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk menentukan seberapa 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Jika nilai R
2
 adalah 1, maka 

pengaruh variabel sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan tidak ada 

faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat. Dan jika nilai R
2
 bervariasi antara 
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0 sampai 1, berarti variabel bebas memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk 

menjelaskan pengaruh variabel terikat. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    

     
     

  Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi nilai adjusted R-squared 

terkorelasi sebesar 0.703 atau 70,34%, artinya rasio variabel PDB, Kurs, Harga, 

dan Jumlah Produksi berpengaruh terhadap variabel nilai ekspor karet sebesar 

70,34% sisanya 29,66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam 

model. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari 

masing-masing koefisien regresi pada variabel bebas terhadap variabel terikat.   

a. Uji F-Statistik (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Uji F untuk penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program Eviews. Hipotesis ditentukan dengan 

membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Nilai signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel, maka 
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dapat dikatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

secara bersama-sama. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F-Statistik 
     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    

     
     

  Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F-statistik sebesar 0.002 yang dimana 

0.002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara 

bersamaan variabel PDB, Nilai Tukar, Harga, dan Jumlah Produksi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel ekspor karet Indonesia. 

b. Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial dengan membandingkan nilai t-hitung 

dengan nilai t-tabel. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t Parsial 
   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 35.88863 7.046913 5.092815 0.0005 

X1 0.022851 0.046940 0.486823 0.6369 

LNX2 -0.924251 0.611855 -1.510571 0.1618 

LNX3 0.884836 0.164006 5.395148 0.0003 

LNX4 -1.939239 0.805855 -2.406437 0.0369 

     
        Sumber : Data Sekunder diolah Eviews (2022) 
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Berdasarkan hasil uji parsial yang diberikan pada tabel di atas, diketahui 

bahwa pengaruh variabel PDB, Nilai Tukar, Harga, dan Jumlah Produksi terhadap 

variabel nilai ekspor karet adalah sebagai berikut:  

1) Pengaruh PDB terhadap ekspor karet 

Variabel PDB memiliki taraf signifikansi sebesar 0.636 lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel PDB berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap nilai ekspor karet di Indonesia. 

2) Pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap ekspor karet 

Variabel kurs memiliki taraf signifikansi sebesar 0.161 lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. 

3) Pengaruh harga terhadap ekspor karet 

Variabel harga memiliki taraf signifikansi sebesar 0.003 lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. 

4) Pengaruh jumlah produksi terhadap ekspor karet 

Variabel jumlah produksi memiliki taraf signifikansi sebesar 0.036 lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ekspor karet di 

Indonesia. 
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D. Pembahasan  

1. Pengaruh PDB terhadap Ekspor Karet di Indonesia 

Berdasarkan Tabel 4.12, menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas t-

statistik dari hasil variabel PDB sebesar 0.636 > 0.05 dengan koefisien regresi 

sebesar 0.022. Perubahan PDB dengan hasil koefisien positif sesuai dengan 

hipotesis penelitian, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai 

ekspor karet Indonesia. Meskipun variabel PDB mengalami perubahan, nilai 

ekspor karet Indonesia baik naik maupun turun berubah searah, namun 

perubahannya kurang signifikan. 

PDB adalah total pendapatan seluruh warga negara, baik kelompok 

perorangan maupun kelompok usaha. Kelompok perusahaan yang ada juga sangat 

beragam, dimana selain perusahaan yang membutuhkan bahan baku karet juga ada 

yang berbeda-beda, sehingga perubahan variabel PDB belum tentu meningkatkan 

nilai ekspor karet. 

Menurut Sukirno (2013), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai 

barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor 

produksi milik warga negara dan negara asing. Menurut Mankiw (2007), tujuan 

Produk Domestik Bruto adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai 

uang tertentu selama periode waktu tertentu pula. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana 

M (2010), dimana hasil estimasi Ordinary Leas Square dengan metode first 

difference menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh 

konsisten terhadap permintaan, ekspor karet dari Indonesia ke Amerika dan 
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berpengaruh negatif karena perubahan PDB negara pengimpor secara langsung 

mempengaruhi permintaan karet negara tersebut. Dalam penelitian Dwi Hastuti 

dan Jumri Meri (2011), Suryanto (2016) yang menyatakan bahwa PDB secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap ekspor karet. 

Daulay (2010), dalam studinya tentang determinan ekspor neto Indonesia, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB di negara-negara pengimpor 

meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut. Ekspor meningkat 

karena peningkatan investasi dalam negeri negara importir dan peningkatan 

kebutuhan akan barang impor, yaitu barang jadi dan bahan baku dari Indonesia 

sebagai input dalam proses produksi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Flora Felina (2011) , Onike Siburian (2012), serta menurut 

Novianti Hapsari (2014) yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh terhadap 

ekspor karet. Dampak PDB terhadap ekspor karet Indonesia disebabkan oleh 

peningkatan produksi karet dalam negeri yang mendorong pertumbuhan ekspor. 

2. Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) terhadap Ekspor Karet di Indonesia 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil variabel nilai tukar atau 

kurs memiliki nilai probabilitas sebesar 0.161 > 0.05 dan nilai koefisien regresi  

sebesar -0.924 yang berarti nilai tukar berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap ekspor karet di Indonesia. Artinya setiap kali nilai tukar naik Rp. 1 maka 

rata-rata ekspor karet Indonesia ke luar negeri turun sebesar -0.924 ton, dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya dalam keadaan relatif atau tidak berubah.  

Hal ini karena nilai ekspor karet akan menguat jika nilai mata uang rupiah 
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terapresiasi, sedangkan nilai ekspor karet melemah ketika nilai mata uang rupiah 

sedang terdepresiasi. 

Tanda koefisien yang negatif pada variabel perubahan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS telah sesuai dengan hipotesis penelitian, namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai ekspor karet Indonesia. 

Ketidaksignifikan ini terjadi disebabkan karena Amerika Serikat merupakan 

konsumen ekspor karet Indonesia terbesar pertama, sehingga nilai ekspor karet 

Indonesia tidak dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini juga 

terjadi karena negara-negara pengekspor karet sudah memiliki pasar sendiri. 

Eksportir karet menegosiasikan harga dengan konsumen dalam bentuk dolar 

Amerika Serikat. Oleh karena itu, meskipun nilai tukar (kurs) rupiah berubah 

terhadap dolar AS, nilai ekspor karet akan tetap terjadi sesuai kesepakatan. 

Menurut Krugman dan Obsfelt (2005), nilai tukar (exchange rate) atau 

kurs merupakan harga satu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara 

lain. Ketika rupiah menguat, barang atau jasa luar negeri relatif lebih murah 

dibandingkan dengan barang atau jasa dalam negeri. Di sisi lain, ketika nilai tukar 

rupiah melemah, barang atau jasa di luar negeri relatif lebih mahal daripada 

barang atau jasa dalam negeri. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi Hastuti dan Jumri Meri 

(2011), Flora Felina (2011), dan Gabriella Claudia, dkk (2016) yang menyatakan 

bahwa nilai tukar (kurs) tidak berpengaruh terhadap ekspor karet. Sedangkan hasil 

penelitian ini berbeda dengan teori yang dikemukakan olah Sukirno (2004) dan 

hasil penelitian dari Komang Amelia Sri dan Luh Gede M (2012) dan Ari 
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Mulianta Ginting (2013) yang menyatakan bahwa jika nilai kurs dollar menguat 

dan nilai kurs melemah (menurun) maka ekspor karet meningkat. 

3. Pengaruh Harga terhadap Ekspor Karet di Indonesia 

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa hasil variabel harga memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0.003 < 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.884 

dimana nilai statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang berarti H1 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga mempunyai hubungan yang 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. Artinya 

jika harga karet naik satu dolar (1 USD), maka nilai ekspor karet naik sebesar 

0.003 ton, hasil ini sesuai dengan dugaan hipotesis penelitian yang dikemukakan. 

Jika perubahan harga mengalami meningkat, nilai total ekspor karet akan 

menurun.  

Harga merupakan variabel yang dianggap sebagai variabel yang 

mempengaruhi ekspor karet. Sebab ekspor karet ke Indonesia tidak turun harga 

ketika pasar dunia naik. Kualitas karet yang lebih baik akan meningkatkan harga 

yang ditawarkan oleh negara pengekspor ke negara pengimpor dalam melakukan 

perdagangan internasional. Peningkatan kualitas produk dapat mempengaruhi 

harga yang ditawarkan oleh produsen karet ke negara pengimpor. 

Permintaan suatu produk sangat dipengaruhi oleh banyaknya variabel. 

Setiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap permintaan suatu 

barang atau jasa. Peningkatan permintaan juga menyebabkan kenaikan harga, 

sehingga eksportir meningkatkan nilai ekspornya sebagai akibat dari kenaikan 
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harga. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran saat ini, dimana jika harga produk 

tinggi maka penawaran dari pihak produsen juga meningkat. 

Menurut Pappas dan Hirschey (1995), fungsi dari permintaan adalah 

hubungan antara kuantitas barang yang diminta (Q) dan variabel yang 

mempengaruhinya, sedangkan kurva permintaan merupakan kurva yang 

menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan harga 

barang diminta.  

Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno 

(2016), yang menyatakan bahwa penetapan harga terhadap suatu produk atau jasa 

tergantung pada tujuan perusahan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. 

Tingginya nilai harga yang dicapai menyebabkan volume ekspor tinggi. Dapat 

dikatakan bahwa pengaruh harga terhadap ekspor adalah positif, dan jumlah harga 

ekspor yang tinggi meningkatkan jumlah produk yang diekspor. 

4. Pengaruh Jumlah Produksi terhadap Ekspor Karet di Indonesia 

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa hasil dari variabel jumlah 

produksi, memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.036 < 0.05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -1.939. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah 

produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia. 

Jika perubahan jumlah produksi cateris paribus bertambah 1 juta ton, maka 

perubahan ekspor meningkat sebesar -1.939. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

dan situasi pasar ekspor karet, dimana ketika perubahan jumlah produksi karet 

meningkat, maka ekspor karet juga akan mengalami peningkatan. 
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Kesignifikan ini terjadi karena perubahan produksi karet di Indonesia tidak 

dapat dipisahkan dari pangsa karet dunia. Indonesia sendiri merupakan negara 

terbesar kedua di dunia dengan tingkat produksi dan pangsa pasar tertinggi setelah 

Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa karet terkadang tetap menjadi sebuah 

komoditas unggulan bagi perkebunan di Indonesia, meskipun saat ini muncul 

beberapa bahan perkebunan lain yang dapat mengungguli karet, seperti kelapa 

sawit. 

Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara berdagang dengan negara lain 

disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang berupa 

keunggulan dalam hal teknologi dan keunggulan faktor produksi. Dengan 

meningkatnya jumlah produksi karet dan konsumsi dalam negeri, yang sudah 

terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ekspor karet menjadi pilihan 

utama.  

Menurut Purba (1997) dalam Juniartha R. Pinem (2009), ekspor adalah 

pengiriman barang oleh perusahaan dari Indonesia. Dengan demikian, seluruh 

kelebihan produksi dalam negeri dapat dijual ke luar negeri untuk menghasilkan 

keuntungan bagi negara, kelebihan barang hanya akan mempengaruhi produksi 

dalam negeri sehingga menjadi inflasi dalam negeri. Sehingga asumsi yang 

dilakukan dengan cara pelemparan barang keluar negeri akan memberikan 

keuntungan yang lebih bagi negara tersebut.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan beberapa temuan penelitian, pada 

bab ini menarik kesimpulan tentang temuan penelitian berdasarkan dari rumusan 

masalah, tujuan penelitian, hipotesis yang telah dibuat, analisis data dan hasil 

pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. PDB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor karet di 

Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.636 > 0.05. 

2. Kurs (Nilai Tukar Rupiah/Dollar AS) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ekspor karet di Indonesia dengan signifikansi sebesar 

0.161 > 0.05.  

3. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor karet di 

Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.003 < 0.05.  

4. Jumlah Produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor karet 

di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.036 < 0.05.  

5. Berdasarkan hasil dari uji F (simultan), diperoleh kesimpulan bahwa 

variabel PDB, kurs, harga, dan jumlah produksi bersama-sama 

mempengaruhi nilai ekspor karet di Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ada beberapa saran, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Pemerintah 

Pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait untuk 

mengembangkan ekspor karet dan juga hubungannya dengan harga karet. 

Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam melakukan 

ekspor. 

2. Bagi Masyarakat 

Adanya program ekspor karet bagi masyarakat ekonomi tinggi dalam 

melaksanakan syariat islam untuk memenuhi kewajiban ekspor karet. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik dengan judul Analisis Determinan ekspor 

Karet di Indonesia untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi ekspor karet selain yang dimiliki peneliti. 
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Lampiran 1 

Data Penelitian 

Tahun Ekspor 

(US$ 

Miliar) 

PDB (%) Nilai 

Tukar 

(RP) 

Harga 

(FOB US$) 

Jumlah 

Produksi 

(Ton) 

2007 242.954 4.10 9.380 5.882.000 2.800.000 

2008 268.260 4.30 10.950 6.050.000 2.800.000 

2009 407.140 4.50 9.400 7.720.000 2.400.000 

2010 772.660 6.10 8.991 13.678.000 2.700.000 

2011 627.686 6.50 9.068 16.793.000 3.000.000 

2012 547.217 6.23 9.670 11.333.000 3.000.000 

2013 519.514 5.78 12.189 15.335.000 3.200.000 

2014 319.767 5.02 12.440 16.360.000 3.200.000 

2015 315.281 4.79 13.795 10.852.000 3.100.000 

2016 305.952 5.02 13.436 18.099.000 3.400.000 

2017 394.081 5.07 13.548 22.343.000 3.700.000 

2018 327.990 5.17 14.481 19.604.000 3.600.000 

2019 275.859 5.02 13.901 20.659.000 3.800.000 

2020 617.082 -2,07 14.105 19.243.000 2.500.000 

2021 359.422 3.69 14.269 20.722.000 3.900.000 

 

Lampiran 2 

Uji Regresi Linear Berganda 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Date: 10/26/22   Time: 22:08   

Sample: 2007 2021   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 35.88863 7.046913 5.092815 0.0005 

X1 0.022851 0.046940 0.486823 0.6369 

LNX2 -0.924251 0.611855 -1.510571 0.1618 

LNX3 0.884836 0.164006 5.395148 0.0003 

LNX4 -1.939239 0.805855 -2.406437 0.0369 
     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    
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Lampiran 3 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 2007 2021

Observations 15

Mean       6.87e-15

Median   0.028681

Maximum  0.242583

Minimum -0.263762

Std. Dev.   0.163405

Skewness  -0.096651

Kurtosis   1.722322

Jarque-Bera  1.043641

Probability  0.593439


 

 

Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors  

Date: 10/26/22   Time: 22:17  

Sample: 2007 2021  

Included observations: 15  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  49.65898  19926.35  NA 

X1  0.002203  22.16874  3.341076 

LNX2  0.374367  13206.61  4.944549 

LNX3  0.026898  2919.511  2.005645 

LNX4  0.649402  58241.30  5.420235 
    
    

 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.835664     Prob. F(2,8) 0.4682 

Obs*R-squared 2.592190     Prob. Chi-Square(2) 0.2736 
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Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.303109     Prob. F(4,10) 0.8694 

Obs*R-squared 1.621996     Prob. Chi-Square(4) 0.8048 

Scaled explained SS 0.260356     Prob. Chi-Square(4) 0.9922 
     
     

 

Lampiran 4 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    
     
     

 

Lampiran 5 

Uji Hipotesis 

Uji F (Simultan) 
     
     R-squared 0.788199     Mean dependent var 12.88689 

Adjusted R-squared 0.703478     S.D. dependent var 0.355060 

S.E. of regression 0.193344     Akaike info criterion -0.187490 

Sum squared resid 0.373819     Schwarz criterion 0.048526 

Log likelihood 6.406178     Hannan-Quinn criter. -0.190004 

F-statistic 9.303507     Durbin-Watson stat 2.594815 

Prob(F-statistic) 0.002106    

     
     

 

Uji t (Parsial) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 35.88863 7.046913 5.092815 0.0005 

X1 0.022851 0.046940 0.486823 0.6369 

LNX2 -0.924251 0.611855 -1.510571 0.1618 

LNX3 0.884836 0.164006 5.395148 0.0003 

LNX4 -1.939239 0.805855 -2.406437 0.0369 
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