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ABSTRAK 
 

Nama : NOVITA SARI 
Nim : 90300120046 
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras di 

Indonesia 

 
Penelitian ini mengangkat masalah tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi impor beras di Indonesia. Terdiri dari empat sub masalah, 
yaitu: 1) Bagaimana pengaruh produksi beras terhadap impor beras di 
Indonesia? 2) Bagaimana pengaruh luas lahan panen terhadap impor beras 
Indonesia? 3) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras 
di Indonesia? 4) Bagaimana pengaruh harga beras terhadap impor beras di 
Indonesia . Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan:1) Pengaruh produksi beras terhadap impor beras di 
Indonesia 2) Pengaruh luas lahan panen terhadap impor beras di Indonesia 3) 
Pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras di Indonesia 4) Pengaruh 
harga beras terhadap impor beras di Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan aplikasi Eviews12. Lokasi penelitian di Indonesia. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 
merupakan data time series periode 1999-2022 yang bersumber dari Badan 
Pusat Statistik (BPS).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Produksi beras berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia b) Luas lahan panen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor di Indonesia c) Jumlah 
penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di 
Indonesia d) Harga beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor 
beras di Indonesia. 
 
Kata Kunci : Produksi Beras, Luas Lahan Panen, Jumlah Penduduk,Harga 
Beras, Impor Beras  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep pembangunan erat sekali dengan konteks perubahan, dalam 

artian pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan dan 

tersistem. Bahkan jika tidak sempurna, individu dan kelompok pasti 

mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, pastinya diperlukan suatu perencanaan yang lebih berbasis dari 

pandangan rasional dan logis. Dengan demikian, semua elemen negara, 

termasuk masyarakat dan pemerintah, akan dapat berkembang secara 

bersamaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan (Miftahul Mukhlis, 2021). 

Konteks pembangunan yang lebih luas, salah satu yang mempunyai 

peran strategis dalam perekonolmian nasional adalah pembangunan 

pertanian. Pembangunan pertanian merujuk pada upaya untuk meningkatkan 

sektor pertanian, termasuk produksi tanaman. Selain itu sektor pertanian juga 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena secara langsung 

menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berkonstribusi pada 

pembentukan PDB Nasional, menyerap tenaga kerja, menghasilkan cadangan 

devisa negara, dan memiliki fungsional untuk meningkatkan produktivitas 

jumlah pertanian dalam sektor bahan pangan dan non-pangan (Syofya & 

Rahayu, 2018). 

 Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan alam yang luar biasa 

dan mata pencaharian penduduknya didominasi oleh sektor pertanian. 

Sumber daya alam yang melimpah dan iklim yang baik sangat mendukung 

sektor pertanian. Selain itu, lahan yang luas dengan kondisi tanah yang subur 

memungkinkan sektor pertanian untuk menghasilkan lebih banyak produk 
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pertanian, salah satunya produksi beras. Sebagian besar penduduk Indonesia 

mengkonsumsi beras dan menjadikannya komoditi utama. Beras adalah salah 

satu makanan pokok yang sangat dibutuhkan di Indonesia karena memenuhi 

dua pertiga kebutuhan kalori dan berfungsi sebagai sumber karbohidrat. 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejak dulu hingga nanti pun manusia 

memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Pangan telah menjadi 

kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi sebelum memenuhi 

kebutuhan hidup lainnya seperti sandang, papan, dan pendidikan (Mukhdar et 

al., 2014). 

 Indonesia memiliki sumber daya alam yang baik untuk pertanian 

termasuk beras, namun nyatanya pemerintah terus menerapkan kebijakan 

impor beras. Ini disebabkan oleh peralihan yang dilakukan oleh ekonomi 

Indonesia dari negara agraris yang di dominasi oleh sektor pertanian ke 

negara yang berbasis industri. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke 

sektor industri menyebabkan ketidakseimbangan antara pemenuhan 

kebutuhan konsumsi beras dan produksi beras nasional. Konsumsi dapat 

meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang kian meningkat 

setiap tahun. Di sisi lain, produksi beras mengalami penurunan setiap tahun. 

Alasan mengapa suatu negara mengimpor beras adalah karena mereka tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara kualitas dan kuantitas. Tidak 

dapat berproduksi secara efisien menyebabkan suatu negara tidak dapat 

memenuhi kebutuhan berasnya (Ivanyshyn et al., 2021). 
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Tabel 1.1 Produksi dan Konsumsi Beras di Indonesia 2018-2022 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2024 

Pada Tabel 1.1 menunjukkan produksi dan konsumsi beras di 

Indonesia. Dalam lima tahun terakhir total produksi beras dalam negeri 

mengalami fluktuatif. Produksi beras terbanyak yang dilakukan yakni pada 

tahun 2022 sebesar 35.540.522 ton beras. Sedangkan produksi beras yang 

paling rendah berada pada tahun 2019 yakni 31.313.034 ton beras. 

Sedangkan untuk konsumsi beras yang disajikan data pada tabel 1.1 

juga mengalami fluktuatif. Puncak tertinggi konsumsi beras dalam lima tahun 

terakhir yakni pada tahun 2018 sebesar 38.200.000 ton beras. Pada tahun 

2019-2020 konsumsi beras mengalami penurunan, konsumsi beras tercatat 

sebesar 30.450.000 ton beras. Penurunan ini dapat disebabkan oleh 

perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke bahan pangan lain atau 

pengaruh pandemic COVID-19. Namun, ditahun berikutnya sampai pada tahun 

2022 konsumsi beras kembali mengalami peningkatan mencapai angka 

35.300.000 ton beras. 

 

 

 

 

 

Tahun 
Produksi Beras  

(Ton) 

Konsumsi Beras 

(Ton)  

2018 33.942.865 38.200.000 

2019 31.313.034 31.310.000 

2020 31.627.132 30.450.000 

2021 31.356.017 35.400.000 

2022 31.540.522 35.300.000 
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Tabel 1.2 Luas Lahan Panen, Jumlah Penduduk, Harga Beras di 

Indonesia 2018-2022 

Tahun 
Luas Lahan Panen  

(Ha) 

Jumlah Penduduk 

(Juta Jiwa)  

Harga Beras 

(Rp/Kg) 

2018 10.903.835 264.2 12.652.97 

2019 10.677.887 266.9 12.941.87 

2020 10.786.814 270.2 13.155.03 

2021 10.411.801 272.7 12.585.12 

2022 10.452.627 275.7 12.155.00 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2024 

Penurunan produksi beras berkaitan dengan berbagai faktor salah 

satunya adalah kondisi luas lahan panen di Indonesia. Menurunnya luas lahan 

panen dapat terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Berdasarkan tabel 

1.2 luas lahan panen mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2018 luas lahan panen yakni 10.903.835 hektar terus mengalami 

penurunan hingga berada pada angka 10.452.627 di tahun 2022. Lahan 

pertanian seringkali dialihkan untuk pembangunan properti, pariwisata, atau 

proyek infrastruktur lainnya. Selain adanya peralihan fungsi lahan, pemicu 

turunnya luas lahan panen padi juga disebabkan oleh tingginya curah hujan, 

yang dapat meningkatkan resiko banjir dan erosi tanah di daerah pertanian. 

Jika terjadi pengurangan luas lahan yang ditanami padi, maka secara langsung 

akan mengurangi jumlah beras yang di produksi (Ruslini, 2022). 

Produksi beras belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat umum, karena jumlah konsumsi masyarakat Indonesia cenderung 

meningkat diikuti oleh peningkatan kepadatan penduduk yang terus 

meningkat tiap tahunnya. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk selama 

lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.  
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Faktor utama penyebab pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi 

adalah peningkatan angka kelahiran yang lebih banyak dari angka kematian, 

umur panjang, serta adanya migrasi yang masuk ke Indonesia. Jika jumlah 

penduduk Indonesia meningkat, permintaan akan beras pun ikut meningkat. 

Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian 

besar penduduk Indonesia. Sehingga peningkatan impor beras dimaksudkan 

untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi 

beras (Mukhdar et al., 2014). 

Pemerintah meningkatkan impor beras setiap tahun karena 

ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan masyarakat dan kenaikan harga 

beras yang terus menerus. Tabel 1.3 menunjukkan harga beras yang 

menunjukkan trend mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 

harga beras tercatat Rp.12.652.97 per kilonya. Dan terus mengalami kenaikan 

hingga pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 13.155.03 per kilonya. Pada tahun 

berikutnya hingga pada tahun 2022 harga beras mengalami penurunan hingga 

Rp. 12.155.00 per kilonya.  

Pemerintah melakukan ini untuk menjaga kebutuhan pangan 

masyarakat. Selain itu, kegiatan ekspor yang stagnan juga memicu 

penambahan impor beras di Indonesia. Pemerintah mengimpor lebih banyak 

beras jika harganya lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

pendapatan masyarakat, yang mengakibatkan kecenderungan untuk membeli 

barang dan jasa. Jika harga beras dalam negeri naik, konsumen akan 

menggantinya dengan barang impor yang lebih murah (Desi Armaini, 2021). 

Impor beras memiliki pengaruh yang kompleks terhadap petani yakni 

menurunnya kesejahteraan petani dalam negeri. Petani yang seharusnya 

mendapatkan keuntungan karena tingginya produksi beras justru mengalami 
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kerugian. Impor beras juga dapat mempengaruhi daya saing petani lokal 

karena persaingan harga dengan impor yang lebih murah. Dengan adanya 

persaingan harga tersebut akan mengakibatkan penurunan produksi, petani 

lokal akan mengurangi produksi beras atau bahkan beralih ke tanaman lain 

yang lebih menguntungkan (Kurniyawan, 2013). 

Selain dapat memberikan pengaruh bagi petani lokal, impor beras 

juga akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah. Indonesia sebagai negara 

berkembang memiliki mata uang yang cukup sensitif sehingga mudah 

terpuruk dengan perekonomian internasional. Salah satu faktor penyebab 

melemahnya nilai rupiah adalah terjadinya defisit neraca perdagangan akibat 

menurunnya permintaan ekspor barang dan kegiatan impor yang cenderung 

meningkat sehingga membuat Indonesia membutuhkan pasokan valuta asing 

dan menjadikan nilai tukar rupiah melemah (Irianto et al., 2021). 

Tabel 1.3 Impor Beras Menurut Negara Asal Utama 2018-2023 

Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2018-2022 

Negara Asal 2018 2019 2020 2021 2022 

Berat Bersih : Ton 

India 337999 7973 10594 215387 178534 

Thailand 795600 53278 88593 69360 80182,5 

Vietnam 767180 33133 88716 65692,9 81828 

Pakistan 310990 182564 110516 52479 84407 

Myanmar 41820 166700 57841 3790 3830 

Jepang 0,2 90 0,3 230,291 56,087 

Tiongkok 227 24,3 23,8 42,601 6 

Lainnya 6,5 744 0,3 760,146 364,065 

Total 2,253,824 444,508 356,286 407,741 429,207 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2024 
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Pada Tabel 1.3 menunjukkan impor beras yang dilakukan di Indonesia 

dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Impor beras 

terbanyak yang dilakukan yakni pada tahun 2018 sebanyak 2.253.824 ton 

beras. Sedangkan impor terendah yang dilakukan pada tahun 2020 yakni 

356.286 ton beras. Negara dengan eksportir beras terbesar yang dikirim ke 

Indonesia yaitu negara Thailand dan Vietnam. 

Fenomena diatas menjadikan impor beras merupakan topik yang 

menarik untuk dibahas karena relevansinya yang luas dalam konteks 

ketahanan pangan, ekonomi, kebijakan publik, dan lingkungan. Penelitian 

tentang impor beras dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

kompleksitas hubungan antara perdagangan internasional, pertanian, dan 

kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terkait masalah yang dijabarkan, maka 

dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh produksi beras terhadap impor beras yang 

dilakukan di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh luas lahan panen terhadap impor beras yang 

dilakukan di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras yang 

dilakukan di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh harga beras terhadap impor beras yang dilakukan 

di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam perumusan masalah yang akan dibahas, harus ditentukan tujuan 

dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari produksi beras terhadap impor beras 

yang dilakukan di Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari luas lahan panen terhadap impor beras 

yang dilakukan di Indonesia  

3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk terhadap impor 

beras yang dilakukan di Indonesia  

4. Untuk mengetahui pengaruh dari harga beras terhadap impor yang 

dilakukan di Indonesia  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Dapat memberikan gambaran serta penjelasan terkait pengaruh produksi 

beras, luas lahan panen, jumlah penduduk, dan harga beras terhadap 

kenaikan impor beras yang terjadi di Indonesia. 

b. Sebagai tambahan informasi sekaligus referensi dalam pengambilan 

keputusan yang diperlukan dalam mengambil kebijakan impor beras agar 

dapat mendapatkan keputusan yang baik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti  

Sebagai kewajiban dalam memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar 

sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ilmu Ekonomi di 

UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini juga bisa diabadikan sebagai 

sebuah karya tulis ilmiah. 
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b. Bagi masyarakat  

Dalam penyelesaian penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pengetahuan tambahan untuk mengetahui impor beras yang terjadi di 

Indonesia
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi 

dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi 

negara yang lain mengenai barang dan jasa. Subyek ekonomi yang dimaksud 

adalah warga negara, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan 

indsutri, perusahaan negara, dan departemen pemerintah yang dapat dilihat 

dari neraca perdagangan. Perdagangan internasional merupakan salah satu 

aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Melalui 

perdagangan internasional akan menciptakan hubungan ekonomi satu sama 

lain. Perdagangan internasional juga dapat membuka peluang bagi produk 

domestik untuk masuk ke pasar internasional secara kompetitif, atau 

sebaliknya, dapat membuka peluang bagi produk global untuk masuk ke pasar 

domestik (Desi Armaini, 2021). 

Setiap kegiatan memiliki dampak, termasuk perdagangan 

internasional. Dampak yang dihasilkan dapat bersifat positif ataupun negatif. 

Berikut ini adalah dampak perdagangan internasional bagi perekonomian 

Indonesia, baik yang positif maupun negatif. 

1. Dampak positif perdagangan internasional bagi perekonomian 

Indonesia 

a. Memenuhi kebutuhan akan berbagai macam barang dan jasa 

b. Meningkatkan devisa negara 

c. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri 

d. Transfer tegnologi modern dan ilmu pengetahuan 
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2. Dampak negatif perdagangan internasional bagi perekonomian 

Indonesia 

a. Industri dalam negeri akan menurun jika masyarakat lebih suka produk 

yang diimpor dari luar negeri 

b. Menjadi lebih bergantung pada negara-negara maju yang memiliki faktor-

faktor produksi. Dengan ketergantungan, negara maju dapat membuat 

kebijakan ekonomi yang merugikan negara berkembang seperti Indonesia 

(Mukhdar et al., 2014). 

Adanya perdagangan internasional disebabkan karena terjadinya 

perbedaan harga yang berlaku diantara negara-negara yang terkait diukur 

melalui analisis keseimbangan parsial. Menurut Salvatore (1997) memberikan 

penjelasan bahwa harga komoditi yang berbeda dalam perdagangan 

internasional dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan dipasar 

internasional. Kelebihan penawaran produk tertentu akan membentuk 

kekuatan penawaran negara, dan kelebihan permintaan negara akan 

membentuk kekuatan permintaan negara. Kurva permintaan dan penawaran 

berikut menjelaskan keseimbangan parsial. 

Gambar 2.1 Mekanisme Perdagangan Internasional 

 

 

 

 

Sumber : Salvatore (1997) 
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Gambar2.1 menunjukkan mekanisme yang bertanggung jawab atas 

proses perdagangan internasional. Sumbu garis Q menunjukkan kuantitas 

komoditi X yang akan ditawarkan, dan sumbu garis P menunjukkan harga 

relatifnya. Garis sumbu Sa dan Da menunjukkan adanya permintaan dan 

penawaran dari komoditi X yang berlaku di negara A, sedangkan garis sumbu 

Sb dan Db menunjukkan adanya permintaan dan penawaran dari komoditi X 

yang berlaku di negara B. Permintaan dan penawaran di pasar internasional 

digambarkan oleh garis sumbu D dan S. Garis EA, EB, dan Q1 menunjukkan 

kondisi keseimbangan di pasar negara pengekspor, pasar pengimpor, dan 

pasar internasional saat QDa=QSa 

Negara A memiliki harga yang lebih rendah daripada harga yang 

berlaku di pasar internasional (P1). Ini karena negara A memiliki kelebihan 

penawaran akan komoditi X, yang membentuk kurva penawaran ekspornya 

dengan kenaikan sumbu garis (S). Negara B memiliki harga lebih tinggi 

daripada harga yang berlaku di pasar internasional, menyebabkan kelebihan 

permintaan atas komoditi X dan sumbu garis permintaan impornya (D) naik. 

Hasil penjabaran mengenai kurva permintaan dan penawaran di pasar 

internasional dapat menunjukkan bahwa tingkat P1 dari kuantitas impor 

komoditi X yang diminta oleh negara B sama dengan kuantitas ekspor 

komoditi X yang ditawarkan oleh negara B. 

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional 

yaitu sebagai berikut : 

a. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) 

Teori keunggulan mutlak adalah salah satu teori yang digagas oleh 

Adam Smith dalam maha karyanya yaitu An Inquiry Into The Nature and Causes 

on The Wealth of Nations, beberapa ahli seringkali meringkas judulnya dengan 
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menyebut Wealth of Nations. Smith menjelaskan bagaimana suatu negara 

dapat memperoleh keunggulan melalui perdagangan internsional dengan 

menggunakan teori keunggulan mutlak, yang berasal dari teori pembagian 

kerja dan dikembangkan dalam konteks perdagangan internasional (Mulyana, 

2023). 

Teori Absolute Advantage lebih banyak bergantung pada besaran atau 

variabel rill bukan moneter, sehingga sering disebut sebagai teori murni 

perdagangan internasional. Murni dalam arti teori ini berfokus pada variabel 

rill, seperti jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. 

Nilai suatu barang dapat diukur dengan menghitung jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan untuk menghasilkannya, lebih banyak tenaga kerja yang digunakan 

lebih besar nilai barang tersebut.  

Teori Absolute Advantage Adam Smith menggunakan teori nilai tenaga 

kerja ini, yang sangat sederhana karena menggunakan anggapan bahwa 

tenaga kerja sifatnya konsisten dan merupakan satu-satunya komponen 

produksi. Pada kenyataannya, tenaga kerja tidak homogen, faktor produksi 

tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas. Teori ini memiliki dua 

keuntungan yakni memungkinkan kita menjelaskan spesialisasi dan 

keuntungan dari pertukaran dengan lebih mudah serta meskipun pada teori-

teori berikutnya (teori modern) tidak menggunakan teori tenaga nilai tenaga 

kerja, prinsip teori ini tidak bisa ditinggalkan atau tetap berlaku (Siregar et al., 

2018). 

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 yang 

menjelaskan secara sederhana, bahwa sebuah negara harus memfokuskan 

ekonominya pada sektor yang menjadi unggulannya dan paling kompetitif 
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secara internasional, dan berdagang dengan negara lain untuk mendapatkan 

produk yang tidak dibuat di negaranya. Pada dasarnya, Ricardo 

memperkenalkan konsep spesialisasi industri ekstrem dan pendayagunaan 

negara industri nasional yang menghasilkan keuntungan dan bersaing. Teori 

keunggulan komparatif Ricardo bertujuan untuk membuktikan dengan 

matematika sederhana bahwa spesialisasi industri dan perdagangan 

internasional akan selalu berdampak positif. Teori ini kemudian diperluas 

untuk menghasilkan konsep keunggulan absolut, yang sama sekali tidak 

menekankan peran spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam 

kegiatan ekonomi suatu negara (Bentham et al., 2017) 

c. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand) 

Teori ini dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang melanjutkan Teori 

Keunggulan Komparatif David Ricardo. Teori ini bertujuan untuk menentukan 

titik dimana pertukaran antara dua barang yang dijual oleh dua negara dengan 

membandingkan pertukaran mereka atau dengan menentukan Dasar Tukar 

Dalam Negeri (DTD). Tujuan teori ini adalah untuk menyeimbangkan antara 

penawaran dan permintaan, karena penawaran dan permintaan menentukan 

jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain (MARTA et al., 2021) 

d. Teori Heckskler-Ohlin (Teori H-O) 

Teori ini dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada tahun 

1920. Teori H-O didasarkan pada dua kondisi penting yakni ketersediaan 

faktor produksi dan intensitas pemakaian faktor produksi atau proporsi 

produksi. Salah satu asumsi teori dari teori ini adalah faktor-faktor produksi 

tidak mobile artinya mereka tidak dapat bergerak antarnegara. Artinya 

kekayaan suatu negara atau faktor-faktor produksi menetukan biaya relatif 
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dari faktor-faktor produksi menentukan biaya relatif dari faktor-faktor 

tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Teori ini berbasis pada gagasan bahwa negara-negara memiliki cita 

rasa dan preferensi yang sama, menggunakan tegnologi yang sama dan 

menghadapi skala hasil yang terus meningkat. Menurut teori ini, setiap negara 

akan berkonsentrasi pada jenis produk tertentu dan mengekspor produk yang 

memiliki jumlah bahan baku atau komponen produksi yang banyak atau 

harganya murah. Selanjutnya, negara tersebut akan mengimpor produk yang 

memiliki jumlah bahan baku atau komponen yang rendah atau langka 

(Wulansari et al., 2016). 

B. Tinjauan Variabel 

 

1. Impor 

Impor adalah tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti 

individu, pemgusaha, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang 

membeli barang dari negara lain untuk dijual kembali didalam negeri (Naufal, 

2019). Impor juga dapat didefinisikan sebagai perdagangan internasional 

yang mencakup pengiriman barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan lainnya didalam negeri 

(Benny, 2013). 

Begitu pun dalam Teori Ketahanan Pangan (Food Security Theory) 

menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan 

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap individu dalam 

suatu negara. Dalam konteks impor, teori ini menjelaskan bahwa impor 

pangan (termasuk beras) dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai 

ketahanan pangan nasional. Alasan suatu negara melakukan impor karena 
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belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memproduksi secara 

efisien (Ndraha et al., 2022). 

Beberapa faktor yang mendorong dilakukannya impor sebagai berikut: 

1. Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan atau 

konsumsi dalam negeri (Paipan & Abrar, 2020). 

2. Keterbatasan kualitas sumber daya alam (Ruslini, 2022). 

3. Mengenai harga impor dengan harga domestik, importir akan 

mengimpor suatu produk pada saat harga impor lebih murah daripada 

produk domestik (Salsyabilla, 2017). 

4. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan kebutuhan 

disuatu negara ikut meningkat, apabila persediaan dalam negeri tidak 

mencukupi maka dilakukanlah impor (Naufal, 2019). 

Menurut laporan indikator Indonesia, komposisi impor berdasarkan 

kategori penggunaan barang ekonomi dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 

1. Impor barang konsumsi, khususnya barang yang dapat diproses didalam 

negeri atau untuk memenuhi permintaan tambahan yang tidak 

terpenuhi didalam negeri, yang meliputi makanan dan minuman untuk 

rumah tangga, bahan bakar dan pelumas olahan, alat angkut bukan 

industri, barang tahan lama, setengah tahan lama, dan tidak tahan lama. 

2. Impor bahan baku dan barang penolong, yang meliputi makanan dan 

minuman untuk industri, bahan baku industri, bahan bakar dan pelumas, 

serta suku cadang dan perlengkapan. 

3. Impor barang modal, yang meliputi barang modal selain alat 

transportasi, mobil penumpang, dan alat industri lainnya (Febriaty, 

2016). 
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Menurut Hutabarat (1996), tujuan adanya kebijakan impor adalah 

untuk membatasi impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri. 

Hubungan antara kegiatan impor dan ekspor sangat erat, sehingga sulit untuk 

membedakan pengambilan kebijakan dikedua bidang ini secara praktis. 

Secara sederhana, salah satu kebijakan yang mendukung aktivitas impor 

adalah dengan menetapkan pajak atau tarif bea cukai yang dikenakan 

pemerintah terhadap barang yang diimpor. 

Tarif ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pajak 

spesifik, yang dikenakan pada setiap satuan barang yang di impor. Kedua 

adalah pajak ad volem, yang dikenakan tarif berdasarkan persen dari setiap 

barang yang diimpor. Berdasarkan tujuannya, kebijakan tarif dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

a. Tarif proteksi, adalah tarif pajak atau bea masuk yang tinggi untuk 

membatasi impor tertentu. 

b. Tarif revenue, tarif pajak atau bea masuk yang tinggi dengan tujuna 

meningkatkan pendapatan negara 

2. Produksi  

Produksi adalah rangkaian proses yang menghasilkan dan menambah 

nilai dari barang dan jasa dari produk mentah atau setengah jadi. Jika tidak ada 

produksi, konsumen tidak bisa memanfaatkan nilai barang dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Produksi sendiri juga 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana input (barang dan jasa) 

diubah menjadi output (barang dan jasa). Menurut Joersen fungsi hubungan 

antara jumlah ouput (Q) dengan sejumlah input yang digunakan dalam proses 

produksi (X₁,X₂,X₃,X₄………..Xₙ) dapat ditulis dalam fungsi produksi dalam ilmu 

ekonomi yaitu sebagai berikut 
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Q = f (X₁,X₂,X₃,X₄………..Xₙ) 

Dimana : 

Q                  : Jumlah output 

(X₁,X₂,X₃,X₄………..Xₙ) : Jumlah input (faktor-faktor produksi) 

Pada dasarnya, fungsi produksi terletak diantara tindakan ekonomi 

saat ini dan kelangkaan terhadap suatu barang. Masalah ekonomi dapat 

disebabkan oleh kelangkaan dan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. 

Sumber daya alam uang yang tersedia sangat terbatas, sehingga kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas yang menyebabkan masalah ekonomi. 

 Akibatnya untuk mengatasi kebutuhan hidup yang tidak terbatas ini, 

dipilih berbagai produk alternatif. Menurut penelitian para ahli, ada empat 

faktor produksi : 

1. Manusia atau tenaga kerja  

Tenaga kerja merupaka faktor produksi yang diakui disetiap sistem 

ekonomi terlepas dari kecenderungan idiologi mereka, kualitas dan 

kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. 

2. Sumber daya alam  

Allah menciptakan alam semesta ini begitu kompleks dan banyak 

kekayaan yang terkandung didalamnya berupa bumi, air, udara dan 

cahaya, tetapi ia hanya mampu mengubah membentuk segala pemberian 

Allah SWT menjadi barang atau capital dalam perekonomian.  

3. Modal 

Modal merujuk pada arti barang dan uang. Modal merupakan kekayaan 

yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harusnya berupaya 

memproduktifkan modalnya. 
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4. Organisasi  

Organisasi merujuk pada kecakapan dalam mengatur (Fadilah, 2020). 

Teori yang berkaitan dengan produksi yaitu teori yang dikemukakan 

oleh Jhon Stuart Mill, seorang ekonom klasik terkenal, memiliki beberapa poin 

kunci. Salah satunya adalah konsep tentang hukum kelimpahan atau “hukum 

tertinggal”. Mill percaya bahwa produksi tambahan dari suatu faktor produksi 

pada suatu titik akan menghasilkan tingkat pertambahan yang semakin 

berkurang dalam output total.  

Ini berarti bahwa ketika satu faktor produksi ditambahkan secara 

bertahap ke input produksi yang tetap, output tambahan yang dihasilkan akan 

terus berkurang, menyebabkan laju pertumbuhan produksi yang semakin 

melambat. Teori ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam alokasi sumber 

daya dan menjadi dasar bagi banyak konsep dalam analisis ekonomi mikro 

modern (Mukhdar et al., 2014) 

3. Luas Lahan Panen 

Pengertian lahan menurut FAO adalah suatu wilayah dipermukaan 

bumi yang memiliki karakteristik tertentu, seperti iklim, tanah, lapisan 

geologi, hidrologi, populasi flora dan fauna, dan hasil aktivitas manusia 

sebelumnya dan saat ini, yang akan mempengaruhi kemampuan penggunaan 

lahan. Dalam pertanian, tanah adalah faktor produksi utama karena 

merupakan tempat yang digunakan untuk usaha tani untuk menumbuhkan 

tanaman. Tanah tidak memiliki karakteristik yang sama dengan faktor 

produksi lainya, yang memiliki luas yang relatif tetap, dan memiliki 

karakteristik yang langka karena kebutuhan lahan yang meningkat 

menyebabkan kelangkaan lahan (Ruslini, 2022). 
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Dalam usaha pertanian, pengelolaan lahan sangat penting untuk proses 

produksi. Misalnya, memiliki atau mengelola lahan yang sempit jelas kurang 

efisien dibandingkan dengan memiliki lahan yang luas. Kecuali usaha tani 

dikelola dan dioperasikan dengan cara yang tepat dan menggunakan teknik 

yang tepat. Lahan pertanian sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

manusia, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor lain seperti lingkungan 

dan biologi. Akibatnya jika pengunaan lahan diubah, akan banyak muncul 

masalah. 

Teori yang berkaitan dengan luas lahan panen adalah Teori Regional. 

Teori regional merupakan beberapa aktivitas di suatu daerah adalah basic 

dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan 

pembangunan menyeluruh daerah itu. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain 

(non-basic) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut 

(Hoover, 1984). Menurut teori ini, semua pertumbuhan regional ditentukan 

oleh sektor basic, sedangkan sektor non-basic, yang mencakup aktivitas-

aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi 

untuk pasar lokal dan produksi input untuk produk-produk di sektor basic, 

melayani industri-industri di skeotr basic maupun pekerja-pekerja beserta 

keluarganya di sektor basic (Soepono & Mada, 2001). 

4. Jumlah Penduduk 

Penduduk di definisikan sebagai individu atau orang-orang yang 

tinggal di suatu tempat, kota, wilayah, atau negara dan biasanya merupakan 

set pembangunan atau sumber daya manusia (SDA). Sebagai makhluk hidup, 

manusia membutuhkan makanan. Kebutuhan makanan yang diperlukan 

meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Kekurangan makanan 

dapat terjadi jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi 
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makanan. Namun, pertumbuhan penduduk biasanya lebih cepat meningkat 

daripada peningkatan produksi makanan.  

Kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan 

antara peningkatan produksi pangan dan peningkatan populasi. Akibatnya, 

orang-orang dapat mengalami kekurangan gizi atau pangan. Kekurangan gizi 

menyebabkan daya tahan tubuh seseorang rendah terhadap penyakit, 

sehingga mereka lebih mudah terjangkit penyakit. 

Di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia juga 

menghadapi masalah ketersediaan makanan. Makanan masih tersedia di 

Indonesia saat ini, namun kegagalan program keluarga berencana (KB) yang 

disebutkan diatas otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk di masa 

depan, yang akan menyebakan kekurangan bahan pangan, terutama beras, jika 

tidak diatasi negara. 

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan 

jumlah penduduk sebagai berikut : 

1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja, akan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan mengurangi kepercayaan banyak anak banyak 

rejeki. Di samping itu diharapkan juga akan meningkatkan tingkat 

pendidikan, yang akan tetap mengubah cara orang berpikit tentang 

kependudukan. 

2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan, dengan semakin banyak 

orang-orang yang menyadari dampak dan konsekuensi dari laju 

pertumbuhan yang tidak terkontrol diharapkan gerakan keluarga 

berencana juga di dukung secara sukarela oleh masyarakat umum. 

3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, dengan 

menyebarkan populasi ke daerah-daerah yang memiliki kepadatan 
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penduduk yang lebih rendah diharapkan dapat menekan laju 

pengangguran sebagai akibat ketidaseimbangan antara jumlah 

penduduk dan jumlah pekerjaan yang tersedia. 

4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan, untuk 

mengimbangi ketersediaan bahan pangan. Setiap wilayah diharapkan 

untuk berusaha untuk mengurangi ketergantungan pangan dengan 

daerah lain (Siregar et al., 2018) 

Teori yang berkaitan tentang jumlah penduduk adalah teori Thomas R. 

Malthus. Dalam teorinya mengatakan bahwa pertumbuhan ketersediaan 

pangan mengikuti deret hitung sedangkan pertumbuhan penduduk mengikuti 

deret ukur. Teori Malthus pembatasan penduduk dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu Preventive Check adalah tindakan pencegahan yang di lakuk an 

dengan menunda perkawinan, penguguran kandungan, dan pengekangan diri 

atau moral restrain. Dan cara kedua yaitu Positive Check, adalah tindakan yang 

dilakukan lewat proses lahiran. 

Marx juga berpendapat bahwa pembatasan penduduk tidak diperlukan 

karena jumlah produk yang dihasilkan sebanding dengan jumlah penduduk. 

Karl Max menentang teori Malthus karena dia percaya bahwa tidak ada aturan 

kependudukan yang universal. Marx berpendapat bahwa keadaan sosial dan 

ekonomi suatu wilayah sangat memengaruhi kondisi penduduknya. 

Perbedaan dalam fertilitas dan mortalitas dipengaruhi oleh variasi tingkat 

kehidupan, jika kekayaan di distribusikan secara merata kepada masyarakat, 

perbedaan ini akan hilang. Ketidaksetujuannya terhadap teori Malthus adalah 

tentang pertumbuhan bahan makanan, Marx mengatakan bahwa ide tersebut 

tidak benar selama tidak ada alasan untuk curiga bahwa sains dan tegnologi 
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manmpu meningkatkan produksi bahan makanan atau barang-barang lainnya 

seperti pertumbuhan penduduk (Mukhdar et al., 2014). 

5. Harga 

Philip Kotler menyatakan bahwa salah satu komponen pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan adalah harga. Untuk menetapkan harga, diperlukan 

pendekatan sistematis. Ini termasuk menetapkan tujuan dan membuat 

struktur penetapan harga yang sesuai. Harga adalah suatu nilai yang harus 

dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki 

niali guna beserta pelayanannya. 

1. Kebijakan Harga 

Tujuan dari kebijakan harga adalah untuk melindungi konsumen dan 

petani beras melalui mekanisme stabilisasi harga. Untuk melindungi petani, 

pemerintah mengeluarkan harga dasar (floor price) gabah dan beras sejak 

tahun 1970 dengan tujuan menjamin kepada petani bahwa hasil produksi 

mereka akan dibeli sesuai harga yang di tetapkan pemerintah agar dapat 

meningkatkan produksi. Untuk melindungi konsumen, pemerintah juga 

menetapkan harga konsumen, yaitu harga tertinggi yang diterapkan pedagang 

kepada konsumen. Harga ini di gunakan untuk menentukan harga terendah 

yang dapat dibayar konsumen. 

Pemerintah biasanya menggunakan stabilisasi harga beras sebagai 

langkah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan. Ini dicapai melalui 

penerapan kebijakan harga pagu dan pembelian beras di pasar dengan tujuan 

mempertahankan harga pagu tersebut. Namun ketidakmampuan bulog untuk 

mempertahankan harga pagu tersebut dan keterlibatan pemerintah dipasar 

telah menghambat perkembangan mekanisme penyesuaian harga oleh pihak 

swasta. Jika dibandingkan dengan masa lalu, upaya pemerintah untuk 

menstabilkan harga mungkin cukup tepat. Sekarang, bagaimanapun rantai 
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pemasaran swasta telah cukup berkembang sehingga keterlibatan pemerintah 

hampir tidak diperlukan. 

2. Tujuan Penetapan Harga 

Harga dapat berubah karena bersifat fleksibel. Sebelum menetapkan 

harga, perusahaan harus mengetahui tujuan penetapan harga. Jika tujuannya 

jelas, penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga 

Dalam menetapkan kebijakannya, perusahaan mempertimbangkan 

banyak faktor. Adapun yang mempenagruhi tingkat harga antara lain : 

a. Keadaan perekonomian, keadaan perekonomian berpengaruh terhadap 

tingkat harga 

b. Kurva permintaan, menunjjkkan tingkat pembelian pasar pada berbagai 

tingkat harga. Kurva ini menggabungkan reaksi berbagai orang yang 

memiliki kepekaan pasar yang berbeda. 

c. Biaya, faktor utama dalam menetukan harga adalah biaya. Karena 

perusahaan akan mengalami kerugian jika harga yang ditetapkan tidak 

sesuai. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya 

produksi, distibusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian 

yang memadai atas usaha atau resiko. 

d. PersainganPelanggan 

4. Metode Penetapan Harga 

Tiga kategori utama metode penetapan harga adalah sebagai berikut : 

a. Metode penetapan harga berbasis permintaan, mengutamakan preferensi 

dan preferensi dari pelanggan daripada biaya, keuntungan, dan persaingan. 
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b. Metode penetapan harga berbasis biaya, metode ini menghitung biaya 

produksi dan pemasaran dan kemudian ditambah dengan jumlah tertentu 

untuk memenuhi biaya langsung, overhead, dan laba. 

c. Metode penetapan berbasis harga, adalah cara untuk menyeimbangkan 

pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Ini dilakukan dengan 

mengejar volume laba tertentu atau dengan presentase. 

5. Teori Yang Berkaitan Dengan Harga 

Menurut teori neoklasik Marshall, selain biaya, faktor konsumen dan 

produsen lainnya memengaruhi harga. Pendapatan atau daya beli adalah 

unsur subjektif pihak konsumen, dan keadaan keuangan perusahaan adalah 

unsur subjektif pihak produsen. Misalnya, jika perusahaan memiliki masalah 

keuangan, mereka mungkin ingin menerima harga yang rendah, tetapi jika 

keadaan keuangan kuat, mereka juga akan lebih berani mempertahankan 

harga. Alfred Marshall mengatakan bahwa “harga terbentuk sebagai integrasi 

dua kekuatan pasar : penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari 

pihak konsumen” (Mukhdar et al., 2014). 

Teori harga atau Price Theory (dalam Muslimin, 2020) adalah teori yang 

menjelaskan bagaimana harga barang dipasar terbentuk. Pada dasarnya, 

besarnya permintaan dan penawaran suatu barang menentukan harganya, 

sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh 

banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran mampu membentuk 

harga. 

C. Keterkaitan Antar Variabel 

Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana keterkaitan antar variabel 

variabel yang digunakan. Diharapkan dapat diperoleh informasi dan 

gambaran mengenai hubungan antar variabel yang dapat menyelesaikan 
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permasalahan dalam topik penelitian, berikut adalah hubungan antar variabel 

sebagai berikut : 

1. Hubungan teoritas antara produksi beras dengan impor beras 

Hubungan antara produksi beras sangat berpengaruh terhadap impor 

beras. Jika produksi padi domestik naik, permintaan impor akan turun karena 

kebutuhan domestik terpenuhi. David Ricardo, salah satu penulis klasik, 

mengembangkan teori keunggulan, yang berarti bahwa setiap negara akan 

mengimpor barang apabila faktor produksi yang dihasilkannya dalam jumlah 

kecil dan mengeskpor barang yang dimiliki keunggulan komparatif yang lebih 

besar atau memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah dan 

efisien. 

Produksi beras dalam negeri diharapkan mampu memenuhi semua 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras, karena dengan berhasilnya 

pemenuhan beras dalam negeri pemerintah tidak memerlukan lagi tindakan 

mengimpor beras dari negara lain. Namun, pada kenyataanya pemerintah 

masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. 

Karena populasi Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, pabrik 

beras tidak dapat menghasilkan jumlah beras yang signifikan. Akibatnya 

pemerintah berusaha untuk mengimpor beras dari negara lain untuk 

Indonesia. Negara lain cenderung mengimpor barang dan jasa jika 

produksinya diluar negeri lebih murah dan berkualitas tinggi. 

2. Hubungan teoritas antara luas panen padi terhadap impor beras 

Lahan yang semula digunakan untuk bercocok tanam (pertanian) 

perlahan berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Alih fungsi, atau konversi 

laha adalah pergeseran dari penggunaan lahan untuk tujuan pertanian ke 

tujuan non pertanian. Kapasitas penyediaan pangan dapat terancam jika alih 
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fungsi lahan pertanian tidak terkendali. Hasil panen atau ketersediaan produk 

pertanian dipengaruhi oleh pergeseran lahan dari sektor pertanian ke sektor 

hunian dan bisnis. 

Jika lahan pertanian luas, produksi pertanian akan meningkat, tetapi 

jika lahan pertanian sempit atau kecil, produksi beras yang diperoleh juga 

akan menurun karena jumlah padi yang ditanam lebih sedikit. Akibatnya stok 

beras akan berkurang, jadi pemerintah akan mengimpor beras untuk 

mengimbangi konsumsi beras. 

3. Hubungan teoritas jumlah penduduk terhadap impor beras 

Thomas Malthus melukiskan kecenderungan umum bahwa populasi 

suatu negara akan meningkat secara cepat pada deret ukur atau tingkat 

geometrik. Teorinya dikenal sebagai pertambahan hasil yang semakin 

berkurang (pelipatgandaan :1,2,4,8,16,32,dll). Penyediaan pangan terkait 

langsung dengan jumlah penduduk. Beras adalah makanan utama yang 

mengandung karbohidrat. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, 

ketersediaan beras yang terbatas dan ketersediaan pangan yang tak tercukupi, 

permintaan impor akan meningkat. Sangat penting bagi teori Malthus untuk 

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur dengan 

persediaan bahan makanan menurut deret hitung. 

4. Hubungan teoritas harga beras terhadap impor beras 

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memastikan harga beras 

tidak terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat, dan hubungan antara harga 

beras domestik dan impor beras di Indonesia sangat signifikan. Pada 

umumnya, semakin tinggi harga beras domestik, semakin meningkat impor 

beras. 
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Menurut pandangan merkantilisme David Hume, kenaikan harga dalam 

negeri mengakibatkan kenaikan harga barang ekspor, yang mengakibatkan 

penurunan volume ekspor. Di sisi lain, harga barang impor harus turun, yang 

mengakibatkan peningkatan volume impor, sehingga neraca perdagangan 

defisit. 

D. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu tinjauan empiris 

membantu peneliti memposisikan penelitia dan menunjukkan orisinalitasnya. 

Kajian pustaka dimasukkan sebagai bentuk perbandingan antara 

penelitian-penelitian yang sudah ada. Hal ini dapat digunakan apabila judul 

penelitian yang sebelumnya dan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti 

tumpang tindih. 

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Skripsi Novaldo Yanescha Putra Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Tidar yang berjudul “Analisis Pengaruh Produksi Beras, 

Konsumsi Beras, Harga Beras dan Cadangan Devisa Terhadap Impor 

Beras Tahun 2016-2020”. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat time series dengan periode waktu 2016 – 2020. Alat analisis 

yang digunakan adalah Model Koreksi Kesalahan atau Error Correction 

Model (ECM) dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa produksi beras dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

impor beras di Indonesia. Konsumsi beras dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap impor beras 

di Indonesia. Harga beras dalam jangka pendek memiliki pengaruh 
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signfikan terhadap impor beras, namun dalam jangka panjang tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia. 

Cadangan devisa dalam jangka pendek memiliki pengaruh signifikan 

terhadap impor beras, namun dalam jangka panjang tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Secara simultan 

variabel produksi beras, konsumsi beras, harga beras,dan cadangan 

devisia memiliki pengaruh signifikan terhadap impor beras diIndonesia 

tahun 2016 – 2020. 

2. Skripsi Reina Kasih Siregar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) 

Padangsidimpuan yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan 

alat bantu statistik regresi linear berganda dengan bantuan Eviews 9 

untuk menguji hipotesisnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu impor beras, produksi beras dan jumlah penduduk, jenis data 

yang digunakan berupa data runtun waktu (time series) antara tahun 

2001–2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produksi 

beras (X1) dan jumlah penduduk (X2) secara simultan berpengaruh 

signifikan dengan signifikan 0,004 atau lebih kecil dari 0,005 (5%) 

terhadap impor beras (Y) di Indonesia. Sedangkan secara parsial 

variabel produksi beras tidak berpengaruh signifikan terhadap impor 

beras di Indonesia dengan nilai signifikan 0,074 atau lebih besar dari 

0,005. Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 

impor beras di Indonesia dengan nilai sigfinikan 0,00193 atau lebih kecil 

0,005. 
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3. Skripsi Monika Ruslini Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh Produksi Beras, Konsumsi 

Beras , Dan Luas Lahan Pertanian Terhadap Impor Beras Di Indonesia”. 

Penelitian ini menggunakan data runtun aktu atau time sries. Model 

analisis yang digunakan yaitu model Autoregressive Distribute Lag 

(ARDL) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara jangka pendek 

variabel produksi beras berpengaruh positif dan tidak signifikan, 

variabel konsumsi beras berpengaruh positif dan signifikan dan variabel 

luas lahan pertanian berpengaruh negatif dan signifikan. Adapun secara 

jangka panjang variabel produksi beras berpengaruh negatif dan 

signifikan, sedangkan variabel konsumsi beras dan luas lahan pertanian 

berpengaruh positif dan dan signifikan terhadap impor beras di 

Indonesia tahun 2005-2020. 

4. Skripsi Musdalifah Mukhdar Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras 

Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan alat bantu statistik regresi 

linear berganda dengan bantuan SPSS 17 untuk menguji hipotesisnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga beras lokal, 

produksi beras, dan jumlah penduduk. Jenis data yang digunakan berupa 

data runtut waktu (time series) antara tahun 2004 – 2012. Sumber data 

berasal dari berbagai sumber, antara lain statistik provinsi terbitan 

Badan Pusat Statistik, berbagai situs dan jurnal-jurnal ilmiah serta 

literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel harga beras lokal, produksi 
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beras dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan 

dengan signifikan 0,004 atau lebih kecil dari 0,005 (5%) terhadap impor 

beras di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel harga beras tidak 

berpengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia dengan nilai 

signifikasi 0,428 atau lebih besar dar 0,005. Variabel produksi beras 

tidak berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia dengan nilai 

signifikansi 0,083 atau lebih besar dari 0,005 dan variabel jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia 

dengan nilai signifikansi 0,003 atau lebih kecil dari 0,005 . 

5. Skripsi Zeina Azalia Arifin Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas 

Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan judul 

“Analisis Pengaruh Jumlah Produksi Beras, Konsumsi Beras, Harga Beras 

Dalam Negeri, Kurs Riil, PDB Riil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Impor 

Beras di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Jumlah Produksi, Konsumsi Beras, Harga Beras dalam Negeri, 

Kurs Riil, PDB Riil, Jumlah Penduduk terhadap Impor Beras di Indonesia. 

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bentuk time series 

dalam jangka waktu 1998-2021. Penelitian ini menggunakan variabel 

dependen yakni impor beras dan menggunakan variabel independen 

yaitu produksi beras, konsumsi beras, harga beras dalam negeri, kurs riil, 

PDB riil dan jumlah penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode ECM (Error Correction Model). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan jika produksi beras, kurs riil, PBD riil, dan jumlah 

penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap impor beras di 

Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam 

jangka pendek konsumsi beras berpengaruh signifikan positif pada 
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tingkat kepercayaan 90%, sedangkan dalam jangka panjang konsumsi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Hanya 

harga beras yang berpengaruh signifikan dan positif baik dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka pendek. 

6. Jurnal Ratih Kumala Sari dengan judul Analisis Impor Beras di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi impor beras di Indonesia. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan model Error 

Correction Model (ECM). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa secara parsial maupun secara bersama-sama produksi beras, 

konsumsi beras, harga beras dalam negeri dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS berpengaruh dan signifikan terhadap impor beras di 

Indonesia. 

7. Jurnal Desi Armaini dan Eddy gunawan Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh produksi beras, harga beras dalam negeri dan 

produk domestik bruto terhadap impor beras di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan datasekunder periode 2000-2014. Model analisis 

menggunakan model regresi linear berganda dengan metode Ordinary 

least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras 

dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di 

Indonesia. Begitu pula dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia. 

Namun produksi beras berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap impor beras di Indonesia. 

8. Jurnal Cholid Fadil dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Impor Beras di Indonesia. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang 
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mempengaruhi Impor Beras di Indonesia Dalam penelitian ini variabel-

variabel yang dipergunakan adalah variabel Jumlah Penduduk, 

Produktivitas , Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional, dan Impor 

Beras sebagai variabel terikat. Data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan data sekunder yaitu times series yang diambil 

selama 15 tahun. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah regresi 

linier berganda menggunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Penduduk, 

Produktivitas , Harga Beras Lokal, dan Harga Beras Internasional 

berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia dan telah 

teruji kebenarannya. Sedangkan hasil Uji T, secara parsial hanya variabel 

bebas Jumlah Penduduk yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

Impor Beras di Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun Jumlah 

Penduduk mengalami peningkatan atau penurunan tidak 

mempengaruhi Jumlah Impor Beras di Indonesia. Sedangkan variabel 

Produktivitas, Harga beras Lokal dan Harga Beras Internasional yang 

berpengaruh nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Dari keempat 

variabel tersebut yang menunjukkan variabel paling dominan terhadap 

Impor Beras di Indonesia adalah variabel Harga Beras Internasional. 

9. Skripsi Imam Naufal Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa hasil pengujian secara parsial 

menyatakan produksi beras memiliki pengaruh signifikan terhadap 

impor beras, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap impor beras dan cadangan devisa memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap impor beras. Berdasarkan hasil uji simultan menyatakan 

Produksi Beras, Jumlah Penduduk dan Cadangan Devisa secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras di Indonesia. Dalam 

Islam kegiatan impor sudah diatur sebagaimana mestinya seperti 

Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Kedua, 

seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagaan ke orang 

lain. Ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam di sandarkan 

pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal 

barang. Keempat, pedagang dari negara kafir mu’ahid (negara kafir yang 

memiliki perjanjian damai dengan negara islam), ketika memasuki 

wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang 

disepakati antara kedua belah pihak. Kelima, membolehkan 

perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan Islam. 

10. Jurnal Andry Surto Wibowo dan Sri Marwanti dengan judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia Hasil 

analisis menunjukkan: (1) Secara bersama-sama, variabel luas panen 

padi, jumlah penduduk, nilai kurs rupiah, konsumsi beras dan stok beras 

berpengaruh signifikan terhadap impor beras. (2) Variabel luas panen 

padi, nilai kurs rupiah dan stok beras tidak berpengaruh signifikan 

secara individual terhadap impor beras. Sebaliknya, variabel jumlah 

penduduk dan konsumsi beras berpengaruh signifikan secara individual. 

(3) Variabel jumlah penduduk dan konsumsi beras memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap impor beras. Pemerintah disarankan 

untuk berfokus pada kebijakan impor beras dengan mempertimbangkan 

fluktuasi konsumsi dalam negeri dan jumlah penduduk yang berdampak 
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signifikan, sambil juga memantau stabilitas nilai tukar rupiah untuk 

mengantisipasi potensi dampak di masa depan. 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan asumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi 

impor beras di Indonesia dipengaruhi oleh faktor produksi beras (X1), luas 

panen padi (X2), jumlah penduduk (X3), dan harga beras (X4). Produksi beras 

merupakan salah salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi impor 

beras di Indonesia. Produksi beras dalam negeri diharapkan mampu 

memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras, karena 

dengan berhasilnya pemenuhan beras dalam negeri pemerintah tidak 

memerlukan lagi tindakan mengimpor beras dari negara lain.  

Namun, pada kenyataanya pemerintah masih mengimpor beras untuk 

memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Karena populasi Indonesia yang 

terus meningkat setiap tahunnya, pabrik beras tidak dapat menghasilkan 

jumlah beras yang signifikan. Akibatnya pemerintah berusaha untuk 

mengimpor beras dari negara lain untuk Indonesia. Negara lain cenderung 

mengimpor barang dan jasa jika produksinya diluar negeri lebih murah dan 

berkualitas tinggi. 

Faktor luas panen padi juga diduga dapat berpengaruh terhadap impor 

beras di Indonesia. Luas lahan merupakan faktor produksi utama karena 

merupakan tempat yang digunakan untuk usaha tani untuk menumbuhkan 

tanaman. Jika lahan pertanian luas, produksi pertanian akan meningkat, tetapi 

jika lahan pertanian sempit atau kecil, produksi beras yang diperoleh juga 

akan menurun karena jumlah padi yang ditanam lebih sedikit.  

Akibatnya stok beras akan berkurang, jadi pemerintah akan 

mengimpor beras untuk mengimbangi konsumsi beras. Selain itu faktor 

jumlah penduduk juga diduga dapat berpengaruh terhadap impor beras di 



36 
 

 
 

Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, ketersediaan 

beras yang terbatas dan ketersediaan pangan yang tak tercukupi, permintaan 

impor akan meningkat. Faktor lain yang diduga mampu mempengaruhi impor 

beras di Indonesia adalah harga beras.  

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memastikan harga beras 

tidak terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat, dan hubungan antara harga 

beras domestik dan impor beras di Indonesia sangat signifikan. Pada 

umumnya, semakin tinggi harga beras domestik, semakin meningkat impor 

beras. Kenaikan harga dalam negeri mengakibatkan kenaikan harga barang 

ekspor, yang mengakibatkan penurunan volume ekspor. Di sisi lain, harga 

barang impor harus turun, yang mengakibatkan peningkatan volume impor, 

sehingga neraca perdagangan defisit. 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami alur dan maksud 

penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran atau kerangka pikir dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir 
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F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan 

penelitian yang kebenarannya harus diuji. Hipotesis dibangun berdasarkan 

teori, sehingga isinya mungkin tidak selalu benar secara mutlak. Oleh karena 

itu, diperlukan data empiris untuk menguji apakah jawaban yang diberikan 

dalam hipotesis masih berhubungan dengan kebenarannya. Mengenai 

kedudukan hipotesis dalam penelitian, Tuckman (1999) berpendapat bahwa 

hipotesis, tidak ada kemajuan dalam wawasan atau pengertian ilmiah melalu 

kumpulan fakta empiris. Kerlinger (1980) berpendapat bahwa hipotesis dapat 

dirumuskan ketika peneliti ingin menghubungkan atau membandingkan dua 

variabel atau lebih. 

Berdasarkan permasalahan pokok dan tinjauan pustaka diatas maka 

dapat dibuat hipotesis sebaga berikut : 

1. Diduga variabel produksi beras berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap impor beras di Indonesia  

2. Diduga variabel luas panen padi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap impor beras di Indonesia  

3. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

impor beras di Indonesia  

4. Diduga variabel harga beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

impor beras di Indonesia  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode untuk 

meguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel 

ini biasanya diukur menggunakan instrument penelitian sehingga data yang 

terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur 

statistik. Adapun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Indonesia. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data tersebut merupakan data time series periode 1999-2022. Data sekunder 

merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data yang dimaksud 

yaitu impor beras yang dilakukan Indonesia, produksi beras, luas lahan panen 

padi, jumlah penduduk, dan harga beras. 

Adapun sumber data penelitian ini diambil dari beberapa sumber 

diantaranya website, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dan berbagai situs 

yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan studi 

pustaka dengan membaca jurnal, artikel, dan berbagai literatur lainnya. 
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C. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis dalam angka penarikan kesimpulan yang dimana variabel 

independent dalam penelitian ini adalah Produksi Beras, Luas Lahan Panen, 

Jumlah Penduduk, Harga Beras dengan variabel dependen yang digunakan 

yaitu Impor Beras. 

1. Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh produksi beras, luas panen padi, jumlah 

penduduk, dan harga beras terhadap impor beras di Indonesia. Kemudian 

akan disanalisis dengan model analisis regresi linear berganda. Uji regresi 

linear berganda digunakan untuk menguji signifikan tidaknya dua atau lebih 

variabel melalui metode regresi linear berganda. Dimana regresi linear 

berganda yaitu regresi yang melibatkan lebih lebih dari dua variabel, yaitu 

satu variabel dan dua atau lebih variabel bebas dari beberapa individu yang 

sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Uji analisis ini digunakan 

untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini 

produksi beras (X1), luas panen padi (X2),jumlah penduduk (X3), dan harga 

beras (X4) dengan variabel yang terikat dalam hal ini impor beras (Y). Semua 

variabel tersebut dirangkum dalam satu hubungan eksponensial sebagai 

berikut: 

Y = β₀ + β₁X₁ + X₂β₂ + X₃β₃ + X₄β₄ + e 

Dimana : 

Y                        = Impor beras 

X₁                      = Produksi beras 

X₂                      = Luas lahan panen 
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X₃                   = Jumlah penduduk 

X₄                   = Harga beras 

β₀                   = Konstanta 

β₁ β₂ β₃ β₄   = Koefisien Regresi X₁ 

e                      = Standar Error 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing 

kofisien regresi variabel independent terhadap variabel dependent maka 

dapat menggunakan uji statistik diantaranya : 

2. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi yang digunakan 

tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan berdritibusi mormal. Uji asumsi 

klasik mencakup hal sebagai berikut :  

a. Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabek terikat dan variabel bebasnya mempunyai model regresi yang 

baik. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Jarque-

Berra Test atau J-B test. Bila probabilitas obs*R2 > 0.05 maka signifikan, H₀ 

ditolak (distribusi data normal. Bila probabilitas obs*R2 < 0.05 maka tidak 

signifikan Hₐ ditolak (distribusi data tidak normal).  
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b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear 

berganda ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan 

dengan Uji Lagrange Multiplier (LM test). Apabila penilaian signifikan lebi 0.05 

dinyataan tidak mengalami autokorelasi, begitupun sebaliknya. 

c. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah korelasi linear diantara variabel-varabel 

bebas dalam model regresi. Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi 

atau sempurna antar variabel independent. 

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi 

diantara variabel. Bila ada korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi 

terganggu. Ghozali (2017:73) menyatakan dengan tingkat signifikansi 90%, 

adanya multikolinearitas antar variabel independent dapat dideteksi dengan 

menggunakan matriks korelasi dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independent lebih besar 

dari (>) 0.90 maka terdapat multikolinearitas. 

- Jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independent lebih kecil 

(<) 0.90 maka tidak terdapat multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji hereroskedastisitas artinya varian variabel dalam model tidak sama. 

Dengan melakukan uji white test, membandingkan hasil dari uji white bagian 

probabilitas Chi-Square dengan probabilitas bebas heteroksedastisitas > 0.05. 
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3. Uji hipotesis 

Uji hipotesis mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka 

digunakan analisis regresi. 

a. R-Square 

R-Square untuk menunjukkan besar variasi nilai variabel dependen 

yang mampu dijelaskan oleh variasi nilaivariabel independent, dan sisanya 

dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel. Besarnya R-Squared ini 

berkisar antara 0< R² <1. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini pada dasarnya untuk membuktikan secara statistik bahwa 

seluruh variabel independent yaitu Produksi Beras (X1), Luas Lahan Panen 

(X2), Jumlah Penduduk (X3) dan Harga Beras (X4) berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Impor Beras (Y). Uji F 

digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independent 

berpengaruh terhadap variabel independent dengan menggunakan level of 

significance 5%. Kriteria pengujiannya apabila dilakukan dengan melihat nilai 

prob-F statistik dan membandingkannya dengan taraf signifikan = 0.05, jadi 

apabila tingkat kesalahan suatu variabel > 5% atau 0.05 berarti seluruh 

variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen, begitupun sebaliknya. 

c. Uji Parsial (Uji T) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independent seacra sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 
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variabel independent tersebut dapat menjelaskan perubahan yang terjadi 

pada variabel dependent secara nyata.  

Proses pengujian dilakukan dengan melihat nilai prob-t statistik pada 

taraf signifikan tertentu adalah 5% yang artinya tingkat kesalahan suatu 

variabel adalah 5% atau 0.05 sedangkan tingkat keyakinannya adalah 95% 

atau 0.95. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variable > 5% atau 0.05 berarti 

variabel tersebut tida signifikan. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional untuk masing-masing varabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliput : 

1. Variabel Dependen 

Impor beras (Y) merupakan kegiatan mengimpor beras dari negara lain 

ke negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Ini 

bisa dilakukan ketika produksi beras dalam negeri tidak mencukupi atau 

ketika harga beras lokal lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar 

Internasional (dalam satuan ton). 

2. Variabel independent 

a. Produksi beras (X1) merupakan jumlah total beras yang berhasil dihasilkan 

dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup 

semua tahapan produksi mulai dari penanaman padi, pemeliharaan 

tanaman, panen, penggilingan, hingga kemasan beras siap jual. Produksi 

beras sangat penting karena merupakan aspek kunci dalam menyediakan 

makanan pokok bagi populasi suatu negara atau wilayah (dalam satuan 

ton). 

b. Luas panen padi (X2) merupakan ukuran luas lahan tempat padi tumbuh 

yang dipanen untuk diambil hasilnya. Ini adalah salah satu indikator 
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penting dalam pertanian untuk mengevaluasi produktivitas dan potensi 

hasil panen padi suatu daerah (dalam satuan hektar). 

c. Jumlah penduduk (X3) merupakan jumlah total individu yang tinggal di 

suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Ini adalah informasi penting 

dalam demografi dan perencanaan pembangunan untuk mengukur 

populasi suatu negara, wilayah, atau kota (dalam satuan juta jiwa). 

d. Harga beras (X4) merupakan harga yang harus dibayar untuk membeli 

sejumlah tertentu beras. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk 

produksi beras, permintaan konsumen, ketersediaan pasokan, dan faktor 

ekonomi lainnya. Harga beras dapat berfluktuasi secara signifikan 

tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pasokan dan permintaan (dalam satuan rupiah). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

A. Kondisi Geografis dan Demografi 

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia 

Tenggara, terletak di garis khatulistiwa antara benua Asia dan Australia dan 

antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terdiri dari 13.466 pulau, 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nusantara adalah nama 

lain yang sering digunakan. Pada tahun 2013, Indonesia memiliki sekitar 260 

juta penduduk, menjadikannya negara terbesar keempat didunia dan negara 

dengan populasi Muslim terbesar didunia, dengan sekitar 230 juta jiwa, 

meskipun secara resmi bukanlah neara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia 

adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih yang dipilih langsung. Ibukota negara adalah DKI Jakarta. 

Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua 

Nugini di Pulau Papua dengan Timor Leste di Pulau Timor yang sebelumnya 

erupakan bagian dari Indonesia. Singapura, Filiphina, Australia, dan bagian 

India dari Kepulauan Andaman dan Nikobar adalah negara tetangga lainnya. 

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan 13.487 

pulau besar dan pulau kecil sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni 

tersebar disekitar khatulistiwa dengan iklim tropis. Lokasi Indonesia adalah 

pada 6°LU-11°08’LS dan 95°BT-141°45’BT terletak diantara dua benua yaitu 

benua Asia dan benua Australia/Osenia. Wilayah Indonesia terbentang 

sepanjang 3.977 mil diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia 

memiliki 1.922.570 km²daratan dan 3.257.483 km² perairan. Pulau terpadat 
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penduduknya adalah pulau Jawa dimana setengah populasi Indonesia 

bermukim. Indonesia terdiri dari lima pulau besar, Jawa memiliki luas 132.107 

km², Sumatera memiliki luas 473.606 km², Kalimantan memiliki luas 539.460 

km², Sulawesi memiliki luas 189.216 km², dan Papua memiliki luas 421.981 

km². Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan dengan batas 12 

mill laut dan zona ekonomi ekslusif 1.200 mill laut. 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, artinya sektor 

pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian 

nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari mayoritas masyarakat atau tenaga 

kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk 

nasional yang berasal dari sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris 

memiliki lahan pertanian dan akroklimat yang sangat luas dan potensial untuk 

dikembangkan sebagai usaha sektor pertanian. Hasil pertanian Indonesia 

sebagai komoditas andalan telah dikenal pasar dunia dengan keberagaman 

jenis dan kualitas yang baik. Bahkan ada beberapa komoditas unggulan hasil 

pertanian yang dikuasai oleh Indonesia pada tingkat pasar dunia.  

Keunggulan sektor pertanian tersebut dapat menyumbang pendapatan 

negara dan juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga dirasa 

strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian dalam arti luas 

terdiri dari lima sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 

perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian memberikan konstribusi nomor 

tiga tertinggi bagi perekonomian Indonesia 

B. Deskripsi Variabel 

Dalam penelitian variabel independent meliputi produksi beras, luas 

lahan panen, jumlah penduduk dan harga beras serta yang menjadi variabel 

dependen adalah impor beras di Indonesia. 
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Tabel 4.1 Impor Beras, Produksi Beras, Luas Lahan Panen, Jumlah 

Penduduk, Harga Beras di Indonesia Tahun 1999-2022 

Tahun 
Impor Beras 

(Ton) 

Produksi Beras 

(Ton)  

Luas Lahan Panen 

(Hektar)  

Jumlah Penduduk 

(Juta Jiwa) 

Harga Beras 

(Rp/Ton)  

1999 4.751.398 50.866.387 11.963.204 206.500.000 3.095.190 

2000 1.355.666 51.898.852 11.793.775 205.800.000 2.777.650 

2001 644.733 50.460.782 11.500.997 218.100.000 3.850.630 

2002 1.805.380 50.489.694 11.521.166 214.000.000 3.389.140 

2003 1.428.506 52.078.830 11.477.357 215.200.000 3.268.440 

2004 236.867 54.060.817 11.908.398 216.300.000 3.316.740 

2005 189.617 54.056.282 11.818.913 219.200.000 3.638.280 

2006 438.108 54.462.014 11.780.374 222.100.000 4.783.630 

2007 1.406.856 57.157.435 12.417.637 225.600.000 5.841.670 

2008 289.689.4 60.877.219 12.385.242 228.500.000 5.838.090 

2009 250.473.2 62.651.146 12.668.989 235.300.000 6.143.260 

2010 687.581.5 65.150.764 12.870.949 240.600.000 7.982.680 

2011 2.750.4770.2 68.061.715 13.566.598 242.000.000 9.229.870 

2012 1.810.372.3 68.594.067 12.440.940 245.400.000 9.037.230 

2013 472.664.7 71.291.494 13.837.213 248.800.000 10.447.220 

2014 844.167.3 70.831.753 13.793.640 252.200.000 10.627.050 

2015 861.167.3 75.361.248 14.115.475 255.600.000 11.732.980 

2016 1.283.178.5 80.171.916 15.035.736 258.500.000 12.413.750 

2017 305.274.6 81.148.617 15.712.025 261.400.000 12.312.440 

2018 2.253.824.5 33.942.865 10.903.835 264.200.000 12.651.970 

2019 444.508.8 31.313.034 10.677.887 266.900.000 12.941.870 

2020 356.286.3 31.627.132 10.786.814 270.200.000 13.155.030 

2021 407.741.4 31.356.017 10.411.801 272.700.000 12.585.120 

2022 429.207.3 31.540.522 10.452.627 275.700.000 12.155.000 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2024 
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1. Impor Beras 

Impor adalah masuknya sejumlah barang dan jasa ke pasar sebuah 

negara untuk dikonsumsi atau sebagai modal atau bahan baku produksi dalam 

negeri. Memasukkan barang atau komoditas kedalam negeri melalui proses 

impor biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai yang dikenakan 

baik di negara pengirim maupun negara penerima. Impor adalah bagian 

penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk impor merupakan barang-barang 

yang tidak dapat dihasilkan atau negara sudah dapat hasilkan, namun tidak 

dapat mencukupi kebutuhan masyarakat (Eliyah, 2020). 

Kuota impor adalah batasan tahunan atas jumlah impor yang di izinkan 

masuk ke suatu negara dalah hambatan perdagangan bukan tarif yang paling 

umum. Caranya antara lain, pemerintah yang bersangkutan memberikan 

sejumlah lisensi terbatas untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan 

negara itu secara legal, dan melarang setiap barang yang diimpor tanpa 

disertai lisensi. Kuota tidak hanya akan mengurangi jumlah impor tetapi juga 

akan meningkatkan harga produk di dalam negeri diatas harga global yang 

harus dibayar oleh pemegang lisensi untuk membeli produk yang sama diluar 

negeri. Jika jumlah barang impor yang diberi lisensi kurang dari jumlah yang 

di impor tanpa batasan kuota, jumlah barang impor diberi lisensi akan 

dikurangi (Zaeroni et al., n.d.). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Impor Beras di Indonesia selama 24 

tahun terakhir mengalami fluktuatif. Puncak tertinggi impor beras yang 

dilakukan di Indonesia yakni pada tahun 1999 sebanyak 4.751.398 ton beras. 

Sedangkan impor beras terendah yang dilakukan pada tahun 2005 yakni 

sebanyak 189.617 ton beras. 
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2. Produksi Beras  

Produksi adalah proses mengubah input barang dan jasa menjadi 

produk yang lebih bernilai atau bermanfaat bagi konsumen. Untuk 

menghasilkan produk yang memenuhi kriteria tersebut, diperlukan beberapa 

tahap dan faktor produksi yang seimbang. Dalam percakapan sehari-hari 

produksi mengacu pada tindakan perusahaan yang menggabungkan faktor-

faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya) untuk menghasilkan 

barang dan jasa. Dalam istilah ekonomi, produksi adalah setiap upaya manusia 

untuk membuat atau meningkatkan nilai suatu benda atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan manusia (Nizar & Abbas, 2019). 

Kebijakan pemerintah tentang produksi dan perdagangan beras terus 

menjadi perdebatan karena sifat beras yang sangat berkaitan dengan stabilitas 

makroeknomi, terutama inflasi, ketahanan pangan, pengangguran, dan 

kemiskinan. Produksi beras dalam negeri sangat penting untuk mencegah 

tingginya resiko ketidakstabilan harga dan suplai beras dari pasar global, dan 

sangat terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan 

pedesaan. Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi beras dalam 

negeri dan mengelola stok beras nasional untuk emergensi dan stabilisasi 

harga. Karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk 

menetapkan kebijakan yang akan memastikan ketahanan pangan dan 

swamseda beras (Paipan & Abrar, 2020). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Produksi Beras di Indonesia selama 24 

tahun terakhir mengalami fluktuatif yan cenderung meningkat. Tahun 1999-

2017 produksi beras Indonesia terus mengalami peningkatan hingga 

mencapai angka 81.148.617 juta ton beras. Namun ditahun berikutnya yakni 



50 
 

 
 

tahun 2018-2022 produksi beras mengalami penurunan dari 81.148.617 juta 

ton menjadi 31.540.522 juta ton beras. 

3. Luas Lahan Panen 

Luas lahan panen adalah luas tanaman yang di pungut hasilnya setelah 

tanaman cukup umur. Luas panen sangat memengaruhi produksi tanaman 

yang dipanen. Namun, luas panen di Indonesia telah menurun dalam beberapa 

tahun terakhir. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah beralihnya 

fungsi lahan sawah untuk tujuan non-pertanian seperti perumahan, kawasan 

industri, dan sebagainya. Namun, masalah ini dapat diselesaikan dengan 

meningkatkan instensitas tanam, karena luas panen merupakan hasil 

perkalian antara intensitas tanam dan luas sawah (Khoiri & Nuraini, 2022). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Luas Lahan Panen di Indonesia selama 

24 tahun mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat. Tahun 1999-2017 

luas lahan panen di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari 11.963.204 

hektar meningkat hingga 15.712.025 hektar. Namun ditahun 2018-2022 

terjadi penurunan luas lahan panen hingga berada pada angka 10.196.887 

hektar saja. 

4. Jumlah Penduduk 

Penduduk didefinisikan sebagai orang atau orang-orang yang tinggal di 

suatu tempat, kota, wilayah, atau negara. Penduduk merupakan asset 

pembangunan dan sering disebut sebagai sumber daya manusia (SDA). Jumlah 

penduduk adalah jumlah orang yang tinggal atau menetap di suatu negara. 

Badan Pusat Statistik menghitung jumlah penduduk melalui sensus yang 

dilakukan setiap sepuluh tahun sekali (Pamungkas et al., 2023). 

Tabel 4.1 menunjukkan Jumlah Penduduk di Indonesia selama 24 tahun 

terakhir menunjukkan trend yang meningkat. Hanya saja pada tahun 2002 
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jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni tahun 

2001 sebesar 218.100.000 juta jiwa turun menjadi 214.000.000 juta jiwa. 

Kemudian di tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2022 jumlah 

penduduk terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 275.700.000 

juta jiwa. 

5. Harga Beras  

Harga adalah nilai yang harus dikorbankan atau dikeluarkan pembeli 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan. Dalam 

menetapkan harga, diperlukan pendekatan sistematis. Ini termasuk 

menetapkan tujuan dan membuat struktur penetapan harga yang sesuai 

(Malian et al., 2016). 

Untuk melindungi petani dan konsumen beras melalui mekanisme 

stabilisasi harga, kebijakan pengendalian harga dilakukan dengan tujuan 

memberikan jaminan kepada petani bahwa hasil produksi mereka akan dibeli 

sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk melindungi konsumen, 

pemerintah menetapkan harga konsumen, atau harga tertinggi yang dapat 

diberikan oleh pedagang kepada konsumen (Batubara & Rozaini, 2023). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Harga Beras di Indonesia selama 24 

tahun terakhir mengalami peningkatan. Harga beras hanya mengalami 

penurunan pada tahun 2000 yakni harga beras berada pada Rp. 2.777.650 per 

tonnya. Di tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2022 harga beras terus 

mengalami kenaikan hingga berada pada harga Rp. 12.155.000 per ton. 
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C. Hasil Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel terikat, 

variabel bebas, atau keduanya memiliki distribusi normal dalam model 

regresi. Uji Jarque-Berra Test atau J-B Test digunakan untuk melakukan test. 

Jika nilai residu lebih besar dari 0.05, maka dianggap memenuhi normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dlihat pada gambar berikut :  

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Dilihat pada gambar 4.1 hasil uji normalitas dengan J-B test diketahui 

nilai probability J-B yaitu nilai sig 0.672578 > 0.05 maka dinyatakan normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti bahwa ada korelasi signifikan antara dua 

variabel atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui 

apakah ada multikolinearitas dalam model persamaan penelitian ini, penulis 

menggunakan matriks korelasi. Jika nilai matriks korelasi antar variabel 

independent > 0.90 maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai matriks 

korelasi antar variabel independent < 0.90 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolineriatas dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Mean      -7.28e-12
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Std. Dev.   754.8254

Skewness   0.349481

Kurtosis   2.447979

Jarque-Bera  0.793274

Probability  0.672578
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Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

  X1 X2 X3 X4 

X1 1 0.889472 -0.133139 -0.029702 

X2 0.889472 1 0.080235 0.192145 

X3 -0.133139 0.080235 1 0.886787 

X4 -0.029702 0.192145 0.886787 1 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel setiap independent memiliki 

nilai < 0.90 sehingga disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bermaksud untuk menganalisis apakah pada model 

regresi linear berganda terjadi korelasi terkait kesalahan pengganggu antara 

tahun saat itu dengan tahun sebelumnya. Apabila penilaian signifikan > 0.05 

dinyatakan tidak terjadi auokrelasi. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :   

F-statistic 1.225265 Prob.F (2.17) 0.3183 

Obs*R-squared 3.023708 Prob. Chi-Square (2) 0.2205 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa angka Prob. Chi-Square 0.2205 > 0.05 

yang berarti tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan melakukan uji white test, 

membandingkan hasil dari uji white dari bagian probabilitas Chi-Square 

dengan probabilitas bebas heteroskedastisitas > 0.05 Hasil uji 

heterokedastisitas sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.982160 Prob.F (4.19) 0.1382 

Obs*R-squared 7.066356 Prob. Chi-Square (4) 0.1324 

Scaled explained SS 3.206363 Prob.Chi-Square (4) 0.5239 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Hasil yang ditunjukkan pada uji heteroskedastisitas terlihat bahwa 

Obs*R-Squared dengan nilai probabilitas Chi-Square 0.1324 > 0.05 sehingga 

disimpulkan tidak ada gejala heterokedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. R-Square 

R-Square untuk menunjukkan besar variasi nilai variabel dependen 

yang mampu dijelaskan oleh variasi lain dari variabel independent, dan 

sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel. Besarnya R-Squared 

ini berkisar antara 0 < R² < 1. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

R-squared 0.629721 

Adjustes R-squared 0.551768 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.5 pengaruh variabel 

Independent R² sebesar 0.629721 yang menjelaskan pengaruh variabel 

independent Produksi Beras, Luas Lahan Panen, Jumlah Penduduk, Harga 

Beras terhadap variabel dependent Impor Beras yang sebesar 0.63% 

sedangkan sisanya 37.00 % adalah variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 

independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Proses pengujian 

dilakukan dengan melihat nilai prob-F statistik dan membandingkannya 
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dengan taraf signifikan ∝ = 0.05, jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel 

> 5% atau 0.05 berarti seluruh variabel independent tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Hasil uji 

statistik T sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Hasil Uji-F 

F-statistic 8.078173 

Prob (F-statistic) 0.000556 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Dilihat hasil uji-F pada tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

prob-F statistik sebesar 0.000556 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independent bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

c. Uji T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independent secara sendiri-sendiri mampu mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Proses pegujian dilakukan dengan 

melihat nilai prob-t statistik dan membandingkan dengan taraf signifikan ∝ = 

0.05, jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel 5% atau 0.05 berarti 

variabel tersebut tidak signifikan, begitupun sebaliknya. Hasil uji statistik T 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Uji-T 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 34051.09 10987.75 3.099005 0.0059 

X1 -0.141585 0.062650 -2.259924 0.0358 

X2 0.012435 0.007065 1.760038 0.0945 

X3 -0.196874 0.043339 -4.542637 0.0002 

X4 0.877816 0.256518 3.422043 0.0029 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

Dilihat hasil uji-t pada tabel 4.7 diatas, ada beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil, sebagai berikut : 
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Variabel Produksi Beras (X1) memiliki nilai prob-t statistik sebesar 

0.0358 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produksi Beras 

berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras. 

Variabel Luas Lahan Panen (X2) memiliki nilai prob-t statistik sebesar 

0.0945 < dari 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Luas Lahan 

Panen berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras. 

Variabel Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai prob-t statistik sebesar 

0.0002 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras. 

Variabel Harga Beras (X4) memiliki nilai prob-t statistik sebesar 0.0029 

< 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Harga Beras berpengaruh 

signifikan terhadap Impor Beras. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Persamaan 

regresi dapat dilihat dari hasil tabel uji koefisient berdasarkan output 

terhadap 4 variabel independent terhadap variabel dependen. 

Gambar 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data diolah Eviews12, 2024 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 34051.09 10987.75 3.099005 0.0059

X1 -0.141585 0.062650 -2.259924 0.0358

X2 0.012435 0.007065 1.760038 0.0945

X3 -0.196874 0.043339 -4.542637 0.0002

X4 0.877816 0.256518 3.422043 0.0029

R-squared 0.629721     Mean dependent var 1166.818

Adjusted R-squared 0.551768     S.D. dependent var 1240.458

S.E. of regression 830.4885     Akaike info criterion 16.46496

Sum squared resid 13104513     Schwarz criterion 16.71039

Log likelihood -192.5795     Hannan-Quinn criter. 16.53007

F-statistic 8.078173     Durbin-Watson stat 1.339717

Prob(F-statistic) 0.000556
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Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

Y = β₀ + β₁X₁ + X₂β₂ + X₃β₃ + X₄β₄ + e 

Berdasarkan gambar 4.2 maka model persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

Y = 34051.09 - 0.141285 X₁ + 0.012435X₂ - 0.196874 X₃ + 0.877816 X₄ + e 

A. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 34051.09, angka tersebut 

menunjukkan bahwa jika variabel Produksi Beras, Luas Lahan Panen, 

Jumlah Penduduk, dan Harga Beras konstant (tidak mengalami perubahan) 

maka peningkatan impor sebesar 34051.09 

B. Nilai koefisien variabel Produksi Beras sebesar -0.141585. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Produksi Beras (X1) sebesar 

1%, maka Impor Beras akan mengalami penurunan sebesar 0.141585 ton 

dengan asumsi Luas Lahan Panen (X2), Jumlah penduduk (X3), dan Harga 

Beras (X4) dianggap konstan. 

C. Nilai koefisien variabel Luas Lahan Panen sebesar 0.012435. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Luas Lahan Panen (X2) 

sebesar 1%, maka Impor Beras akan mengalami peningkatan sebesar 

0.012435 ton dengan asumsi Produksi Beras (X1), Jumlah Penduduk (X3), 

dan Harga Beras (X4) dianggap konstan. 

D. Nilai koefisien variabel Jumlah Penduduk sebesar -0.196874. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Jumlah Penduduk (X3) 

sebesar 1%, maka Impor Beras akan mengalami penurunan sebesar 

0.196874 ton dengan asumsi Produksi Beras (X1), Luas Lahan Panen (X2), 

dan Harga Beras (X4) dianggap konstan. 
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E. Nilai koefisien variabel Harga Beras sebesar 0.877816. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika terjadi peningkatan Harga Beras (X4) sebesar 1%, maka Impor 

Beras akan mengalami peningkatan sebesar 0.877816 ton dengan asumsi 

Produksi Beras (X1), Luas Lahan Panen (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) 

dianggap konstan. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Produksi Beras Terhadap Impor Beras 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan variabel Produksi Beras 

berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras dengan nilai signifikan sebesar 

0.0358 < 0.05 dan nilai koefisien -0.141585. Sehingga hasil ini sesuai dengan 

hipotesis dimana variabel Produksi Beras berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Impor Beras. 

Hal ini sejalan dengan teori Keunggulan Komparatif (Comparative 

Advantage Theory) oleh David Ricardo (dalam penelitian Wulansari et al., 

2016), yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari 

perdagangan internasional jika negara tersebut mengekspor barang yang 

memiliki keunggulan komparatif (Comparative Advantage) dan mengimpor 

barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. 

Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Desi 

Armaini, 2021) dan (Kumala Sari, 2014) yang menunjukkan bahwa Produksi 

Beras berpengaruh signifikan negatif terhadap Impor Beras. Artinya, 

pemerintah melakukan impor beras setiap tahunnya bukan dikarenakan 

kurangnya pangan (beras) di dalam negeri. Hal ini ditandai dengan tingkat 

produksi beras dalam negeri yang setiap tahunnya relatif meningkat. Alasan 

pemerintah melakukan tindakan mengimpor beras adalah untuk keperluan 

untuk cadangan oleh BULOG.  
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Cadangan ini diperlukan jika sewaktu-waktu daerah di Indonesia ada 

yang terkena bencana alam, kekeringan, atau gangguan lainnya, tentunya 

beras akan sangat diperlukan bagi mereka yang terkena bencana alam 

tersebut. Selain itu, cadangan tersebut juga bisa digunakan untuk operasi 

pasar. Apabila harga beras di pasaran itu tinggi, maka untuk menurunkan 

harga tersebut pemerintah melalui BULOG melakukan operasi pasar dengan 

mengirimkan beras-beras yang berada digudang BULOG untuk di 

distribusikan supaya harga beras di daerah tersebut menjadi turun.  

Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Zaeroni et al., n.d.) dalam penelitian ini produksi beras tidak berpengaruh hal 

ini di sebabkan meskipun produksi beras meningkat, apabila cadangan beras 

minimum yang ada dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan cadangan 

beras maka pemerintah melakukan kegiatan impor beras. 

2. Pengaruh Luas Lahan Panen Terhadap Impor Beras  

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan variabel Luas Lahan Panen 

berpengaruh dan signifikan terhadap Impor Beras dengan nilai signifikan 

0.0945 < 0.10 dan nilai koefisien 0.012435. Sehingga hasil ini tidak sesuai 

dengan hipotesis dimana variabel Luas Lahan Panen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Impor Beras.  

Dalam penelitian ini variabel luas lahan panen berpengaruh positif 

terhadap impor beras yang dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena 

variabel luas lahan panen menunjukkan trend yang cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Luas lahan panen sangat mempengaruhi 

produksi beras, apabila luas lahan panen meningkat maka produksi akan ikut 

meningkat. Namun, seharusnya apabila luas lahan panen meningkat dan 

produksi meningkat, volume impor beras dapat di minimalisir. Dalam 
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penelitian ini adanya kenaikan pada luas lahan panen tidak berkonstribusi 

terhadap produksi beras karena adanya stok cadangan beras oleh pemerintah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irzirora, 2015) 

yang menyatakan bahwa luas lahan panen berpengaruh positif terhadap 

impor beras. 

Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Wibowo & Marwanti, 2024) yang mengatakan bahwa variabel luas lahan 

panen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di 

Indonesia. Ini artinya sebagai adanya keterbatasan dalam pengaruh luas lahan 

panen padi terhadap impor beras. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat, yang menyebabkan konversi luas lahan 

sawah mejadi kawasan pemukiman yang mengurangi luas lahan panen. 

Dampak dari konversi lahan ini adalah berkurangnya hasil panen padi yang 

dapat di panen. Ini berarti bahwa meskipun luas lahan panen dapat 

berdampak positif, peningkatan ketergantungan pada impor beras menjadi 

lebih signifikan karena produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan 

konsumsi. 

Dikutip dari https://www.kompas.id alih fungsi lahan menjadi 

ancaman serius dalam usaha peningkatan produksi beras di Indonesia. Di 

tengah ancaman perubahan iklim, faktor non-alam masih terus menghantui 

sektor pertanian padi di Indonesia. Salah satunya adalah fungsi lahan yang 

saat ini terus terjadi. Merujuk data analisis Direktorat Pengendalian dan 

Pemantauan Pertunahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertahanan Nasional (ATR/BPN) tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah 

menjadi non-sawah di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun. 

https://www.kompas.id/
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Sementara itu, rata-rata kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 

hektar setahun. Artinya, terjadi selisih alih fungsi lahan sekitar 40.000 hektar 

pertahunnya. Padahal lahan menjadi salah satu faktor penting tercapainya 

target produksi padi di Indonesia. Hasil pengolahan regresi data panel yang 

dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, setiap penambahan seribu hektar 

area lahan sawah akan mendorong peningkatan produksi padi sekitar 4.370 

ton. Jadi dengan alih fungsi lahan di Indonesia saat ini, diperkirakan 

menurunkan produksi padi sekitar 174.800 ton setahun.  

Selain dorongan kemajuan ekonomi daerah, degradasi lahan sawah 

juga dapat tergerus dari daya tarik subsektor pertanian lainnya, seperti 

perkebunan. Di tengah kian menyusutnya lahan sawah, area perkebunan kian 

meluas. Peningkatan cukup drastis tampak pada perkebunan kelapa sawit. 

Sepuluh dekade silam, luas perkebunan besar kelapa sawit baru sekitar 5.1 

juta hektar. Namun, kini telah meluas menjadi 8.5 juta hektar. Bahkan pada 

perkebunan rakyat pun sudah menjadi 6.1 juta hektar, hampir dua kali lipat 

dari tahun 2010 yang saat itu baru sekitar 3.3 juta hektar.  

Peralihan ini lebih sering terjadi di luar pulau Jawa. Fenomena tersebut 

juga banyak terjadi di Kalimantan lantaran adanya sejumlah aturan budidaya 

pertanian di lahan gambut, yakni adanya larangan membakar jerami sisa 

panen skala besar. Padahal dilahan gambut salah satu cara bisa menanam padi. 

Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa secara ekonomi menanam 

kelapa sawit lebih menjanjikan. Tak heran peralihan dari petani padi menjadi 

pekebunan kelapa sawit masif terjadi.  

Pasalnya, nilai tukar petani (NTP) tanaman perkebunan terpaut jauh 

diatas NTP tanaman pangan. Di tahun 2023, NTP perkebunan tak pernah 

dibawah angka indeks 120. Sementara itu, NTP tanaman pangan di kisaran 
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103-106. Tampak bahwa kesejahteraan petani pun menjadi faktor penting 

yang perlu diperhatikan pemerintah agar alih fungsi lahan dapat diredam. 

Tingginya daya tarik sektor perkebunan inilah yang disinyalir menjadi salah 

satu faktor akan mereduksi luasan lahan sawah pertanian. 

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Impor Beras  

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan variabel Jumlah Penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap Impor Beras dengan nilai sinifikan 0.0002 < 

0.05 dan nilai koefisien -0.196874. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis dimana variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan 

terhadap Impor Beras. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara jumlah 

penduduk dengan impor beras yang dilakukan. Ini artinya meningkat atau 

menurunnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi impor beras di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat tidak menyebabkan 

permintaan beras dalam negeri meningkat karena pada zaman sekarang 

adanya perubahan konsumsi makanan dari yang sebelumnya nasi menjadi 

jagung, roti, gandum, makanan instan, dan lain-lain. Jumlah penduduk yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan masalah di sebagian besar 

negara berkembang termasuk di Indonesia. Akan tetapi, seharusnya bukan 

menjadi alasan bagi pemerintah masih melakukan impor.  

Dengan adanya daratan yang luas serta tanah yang subur mejadikan 

Indonesia tempat yang pas untuk bercocok tanam. Begitu pula dengan 

menanam padi, yang merupakan makan pokok bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, seharusnya dilakukan dengan lebih maksimal lagi dan 

perlu dukungan dari pemerintah sehingga petani menghasilkan padi dengan 

lebih optimal dan maksimal lagi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh (Naufal, 2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh negatif terhadap impor beras di Indonesia. 

Beberapa penelitian dan survei menunjukkan peningkatan konsumsi 

makanan non-beras dalam beberapa tahun terakhir. Survei Nasional 

Konsumsi Pangan (SUSENAS) 2018 menyatakan bahwa konsumsi beras per 

kapita per bulan sedikit menurun dari 11,2 kg pada tahun 2017 menjadi 11,1 

kg pada tahun 2018. Data ini menunjukkan penurunan konsumsi beras 

sebesar 0.9% dalam satu tahun. Pada tahun 2021, konsumsi beras rata-rata 

per kapita per bulan mencapai 10.9 kg. Angka ini menunjukkan penurunan 

konsumsi beras sebesar 2.7% dibandingkan tahun 2017.  

Penelitian Litbang Kompas di tahun 2021 menemukan bahwa generasi 

muda di Indonesia cenderung lebih memilih mengonsumsi karbohidrat non-

beras seperti roti, mie, dan kentang. Hasil ini menunjukkan perubahan 

prefensi konsumsi pada kelompok usia muda. Di sisi lain, konsumsi makanan 

non-beras seperti jagung, ubi jalar, dan singkong menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, konsumsi 

jagung pada tahun 2023 meningkat 14% dibandingkan tahun 2022. Konsumsi 

ubi jalar pada tahun 2023 meningkat 8% dibandingkan tahun 2022. Dan 

konsumsi singkong pada tahun 2023 meningkat 5% dibandingkan tahun 

2022. Peningkatan konsumsi ini menunjukkan pergeseran konsumsi ke arah 

makanan non-beras. 

Penurunan konsumsi beras mengacu pada upaya untuk mengurangi 

jumlah beras yang dikonsumsi oleh masyarakat per orang per tahunnya. Di 

Indonesia, saat ini konsumsi beras rata-rata per kapita per tahun mencapai 

94.9 kg. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan untuk menurunkan 

angka ini menjadi 85 kg per kapita per tahun pada tahun 2024. Penurunan 
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konsumsi beras ini bukan berarti masyarakat harus berhenti makan nasi sama 

sekali. Melainkan program ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber 

karbohidrat dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras 

sebagai karbohidrat utama.  

Dikutip dari https://nasional.sindonews.com kebutuhan beras untuk 

jumlah penduduk 274 juta jiwa mencapai 24.7 juta ton. Maka produksi beras 

nasional ini masih bisa digunakan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) 

dan kebutuhan non pangan seperti pakan ternak, bahan industri maupun 

bibit/benih. Jika kinerja pemerintah ini bisa dipercaya, Indonesia tidak perlu 

melakukan impor beras. Namun arus beras impor kian membuih, 

membuktikan kondisi ketahanan pangankian rapuh. Sejumlah indikator lain 

menunjukkan fenomena itu, mulai dari realitas produksi yang menurun 

karena gagal panen sebagai dampak peruabahan iklim hingga percepatan alih 

fungsi lahan pertanian.  

Masyarakat patut didorong untuk mengurangi ketergantungan 

konsumsi beras yang saat ini produksinya secara global semakin menurun. 

Dengan perkiraan produksi padi yang tidak bisa lagi ditingkatkan akibat cuaca 

yang tak menentu yang menyebabkan sejumlah penyakit baru tanaman padi, 

hal itu akan mendorong harga beras naik secara signifikan di masa datang. 

Hasil analisis data Susenas menunjukkan pola konsumsi pangan pokok pada 

kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, terutama di 

pedesaan kian mengarah pada beras dan bahan pangan berbasis tepung 

terigu, khususnya mie instan. Indonesia yang kini dikepung makanan olahan 

berbasis tepung terigu. Industri pangan lokal harus mampu menyubstitusi 

bahan baku donat, roti, pizza, hingga mie instan. Konsumsi terigu 

menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.  

https://nasional.sindonews.com/
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Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadil, 

2018) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh 

terhadap impor beras di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah 

dalam mengambil kebijakan untuk mengimpor beras di dasarkan pada jumlah 

penduduk yang semakin meningkat atau bertambah. Pemerintah mengambil 

jalan tersebut hanyalah untuk memberantas kemiskinan yang ada di 

Indonesia. Karena pada dasarnya tingkat konsumsi penduduk Indonesia 

sebagian besar bergantung pada beras, sebagian besar pula penduduk 

Indonesia berada di garis kemiskinan. Maka dari itu pemerintah mengambil 

solusi untuk mengimpor beras agar penduduk Indonesia dapat tetap 

mengkonsumsi beras dengan harga yang terjangkau. 

Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Capinera, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah penduduk 

tidak mempengaruhi impor beras di Indonesia karena adanya pertumbuhan 

jumlah penduduk itu diimbangi dengan adanya pertumbuhan produksi beras. 

Hal ini dapat terjadi ketika surplus dari produksi beras dan cadangan beras 

pemerintah masih bisa memenuhi konsumsi penduduknya. Adanya jumlah 

penduduk memang mengakibatkan adanya kenaikan jumlah konsumsi, 

namun kenaikan ini diikuti dengan adanya kenaikan jumlah produksi beras 

dalam negeri. 

4. Pengaruh Harga Beras Terhadap Impor Beras 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan variabel Harga Beras berpengaruh 

signifikan terhadap Impor Beras dengan nilai signifikan 0.0029 < 0.05 dan nilai 

koefisien 0.877816. Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 

dimana variabel Harga Beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Impor Beras. 
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Sejalan dengan Price Theory (dalam Muslimin, 2020), teori ini 

menyatakan bahwa besarnya permintaan dan penawaran suatu barang 

menentukan harganya, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu 

barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran 

mampu membentuk harga. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fadil, 2018) yang menunjukkan bahwa Harga Beras 

berpengaruh signifikan positif terhadap Impor Beras. Artinya jika terjadi 

kenaikan harga beras dalam negeri meningkat dan pada saat itu pula harga 

beras dunia menurun, maka konsumen lebih memilih membeli beras impor 

yang harganya relatif murah dibandingkan beras dalam negeri yang mahal 

sehingga permintaan terhadap beras impor meningkat sedangkan permintaan 

beras dalam negeri menurun, ditambah lagi dengan musim kemarau yang 

terjadi di beberapa daerah. Beras merupakan suatu komoditi barang yang 

tidak dapat tergantikan bagi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. 

Dimana beras juga merupakan barang yang rentan teradap musim ataupun 

iklim yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus mengimpor beras dari luar 

negeri untuk menjaga pasokan beras dalam negeri apabila terjadi gagal panen 

yang diakibatkan oleh musim dan lain-lain. 

Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Mukhdar et al., 2014) yang menyatakan bahwa harga beras berpengaruh 

terhadap impor beras. Secara teori harga beras berhubungan positif terhadap 

impor beras sebagaimana menurut pandangan merkantilisme David Hume. 

Kenaikan harga dalam negeri tentu mengakibatkan naiknya harga barang 

ekspor, sehingga volume ekspor menurun. Di sisi lain, harga barang impor 

menjadi lebih rendah, sehingga volume impor meningkat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Produksi Beras berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Impor 

Beras di Indonesia 

2. Luas Lahan Panen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impor 

Beras di Indonesia 

3. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Impor 

Beras di Indonesia 

4. Harga Beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impor Beras di 

Indonesia 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah, melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi 

beras berpengaruh negatif terhadap impor beras, pemerintah harus 

memproteksi produk beras impor. Misalnya dengan lebih 

memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal sehingga pasar 

dapat didominasi oleh produk beras lokal. Dengan demikian tidak 

diperlukan lagi tindakan mengimpor beras dari negara lain untuk 

memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dan dengan adanya kebijakan 

memproteksi tersebut, dampaknya tidak hanya untuk meningkatkan 

produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan 

tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan petani lokal. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel-variabel 

lain atau bahkan menambah variabel yang sudah ada. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 : Regresi Linear Berganda 

 

Lampiran 2 : Uji Normalitas  

 

Lampiran 3 : Uji Multikolinearitas  

 

 

 

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/04/24   Time: 19:52

Sample: 1999 2022

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 34051.09 10987.75 3.099005 0.0059

X1 -0.141585 0.062650 -2.259924 0.0358

X2 0.012435 0.007065 1.760038 0.0945

X3 -0.196874 0.043339 -4.542637 0.0002

X4 0.877816 0.256518 3.422043 0.0029

R-squared 0.629721     Mean dependent var 1166.818

Adjusted R-squared 0.551768     S.D. dependent var 1240.458

S.E. of regression 830.4885     Akaike info criterion 16.46496

Sum squared resid 13104513     Schwarz criterion 16.71039

Log likelihood -192.5795     Hannan-Quinn criter. 16.53007

F-statistic 8.078173     Durbin-Watson stat 1.339717

Prob(F-statistic) 0.000556
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-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Series: Residuals

Sample 1999 2022

Observations 24

Mean      -6.56e-12

Median  -29.60593

Maximum  1526.245

Minimum -1266.303

Std. Dev.   754.8254

Skewness   0.349481

Kurtosis   2.447979

Jarque-Bera  0.793274

Probability  0.672578


X1 X2 X3 X4

X1 1 0.88947223... -0.1331390... -0.0297024...

X2 0.88947223... 1 0.08023455... 0.19214490...

X3 -0.1331390... 0.08023455... 1 0.88678732...

X4 -0.0297024... 0.19214490... 0.88678732... 1
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Lampiran 4 : Uji Autokorelasi 

 

Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas  

 

Lampiran 6 : R-Square 

 

Lampiran 7 : Uji F 

 

Lampiran 8 : Uji-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.225265     Prob. F(2,17) 0.3183

Obs*R-squared 3.023708     Prob. Chi-Square(2) 0.2205

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.982160     Prob. F(4,19) 0.1382

Obs*R-squared 7.066356     Prob. Chi-Square(4) 0.1324

Scaled explained SS 3.206363     Prob. Chi-Square(4) 0.5239

R-squared 0.629721     Mean dependent var 1166.818

Adjusted R-squared 0.551768     S.D. dependent var 1240.458

F-statistic 8.078173     Durbin-Watson stat 1.339717

Prob(F-statistic) 0.000556

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 34051.09 10987.75 3.099005 0.0059

X1 -0.141585 0.062650 -2.259924 0.0358

X2 0.012435 0.007065 1.760038 0.0945

X3 -0.196874 0.043339 -4.542637 0.0002

X4 0.877816 0.256518 3.422043 0.0029
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