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ABSTRAK 

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bisnis 

berskala kecil yang mampu berperan penting terhadap perekonomian di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modal usaha, 

kualitas SDM, lama usaha dan jumlah tenaga kerja terhadap perkembangan UMKM 

di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner 50 responden 

yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sragen.  

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan 

bantuan progam pengolah data SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel modal usaha dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan variabel kualitas SDM dan lama usaha 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. 

 

Kata Kunci: Modal Usaha, Kualitas SDM, Lama Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, 

Perkembangan UMKM. 
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ABSTRACT 

 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the small-scale 

businesses that are able to play an important role in the economy in Indonesia. This 

study aims to determine whether there is an influence of venture capital, quality of 

human resources, length of business and number of workers on the development of 

MSMEs in Sragen Regency. This type of research is quantitative research using 

primary data. The primary data was obtained from the questionnaire results of 50 

respondents who are MSME actors in Sragen Regency. 

This research was analyzed using multiple linear regression method with the 

help of SPSS data processing program. The results of this study indicate that the 

variables of working capital and the number of workers have a positive and 

significant effect on the development of MSMEs. While the variables of human 

resource quality and length of business have no significant effect on the development 

of MSMEs. 

 

Keywords: Business Capital, Quality of Human Resources, Length of Business, 

Number of Workers, MSME Development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan perekonomian Indonesia adalah untuk memajukan 

perekonomian nasional yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkelanjutan melalui berbagai sektor perdagangan, pertanian, industri dan lain 

sebagainnya. Dimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi 

kemiskinan. Hal ini tidak hanya menjelaskan sektor keuangan yang tampak, 

tetapi juga menunjukkan bahwa sektor yang sebenarnya adalah nyata. Tujuan ini 

sejalan dengan ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus memaksimalkan kesejahteraan 

manusia atau falah. Dalam konteks global, falah merupakan konsep multidimensi 

yang mempengaruhi aspek individu/mikro dan kolektif/makro (Damayanti & 

Herianingrum, 2014). 

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah 

satu pilar terpenting perekonomian. Kini UMKM telah menjadi sorotan dari 

pemerintah dan masyarakat umum karena berperan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan 

UMKM tersebut dikarenakan pertama, bahwa UMKM tidak mempunyai 

pinjaman di luar negeri dan tidak mempunyai banyak pinjaman di perbankan. 

Kedua, sumber bahan baku sektor-sektor kegiatan UMKM tidak bergantung 
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kepada luar negeri. Ketiga, UMKM berorientasi ekspor, walaupun belum 

semuannya dan UMKM dapat dikatakan soko guru perekonomian nasional. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu unit usaha produktif mandiri 

yang beroperasi di semua sektor ekonomi dan dijalankan oleh perorangan 

(Husaeni & Dewi, 2019).   

Besarnya peran UMKM dibuktikan dengan banyaknya unit usaha sebesar 

99% usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit 

Posisi Kredit Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit  

(Triliun Rupiah) 

2017 2018 2019 

Mikro 221,41 251,34 277,23 

Kecil 282,78 312,07 332,12 

Menengah 438,20 469,24 488,79 

Total UMKM 942,39 1 032,64 1 098,14 

      Sumber: BPS, 2020 

Berdasarkan data di atas bahwa UMKM dari tahun ke tahun memberikan 

kontribusi terbesar dimana dapat dikembangkan dengan baik dari segi 

produktivitasnya maupun daya saing. Selain hal tersebut bahwa UMKM mampu 

bertahan pada saat krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia 

dengan segala keterbatasannya.  

Pada saat krisis ekonomi di Indonesia telah memberi catatan penting 

tentang perfoma ekonomi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia bahwasanya 

dikuasai oleh sektor korporasi, akan tetapi pilar pembangunan ekonomi lainnya 
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seperti UMKM tidak berkuasa untuk banyak bicara. Akhirnya, pada waktu 

terjadi krisis moneter pada tahun 1998 sektor koorporasi ini tidak mampu 

bertahan. Sebaliknya, sektor UMKM yang awalnya kurang berperan terhadap 

perekonomian di Indonesia ternyata terbukti lebih mampu bertahan pada saat 

krisis moneter tersebut. Kemudian pemerintah melahirkan paradigma untuk 

mengembangkan sektor tersebut dengan lebih fokus. Akan tetapi hingga saat ini 

partisipasi UMKM baik di tatanan ekonomi nasional maupun internasional 

masih terganjal oleh permasalahan-permasalahan klasik. Salah satu 

permasalahan klasik yang sampai sekarang masih dialami oleh sektor UMKM 

adalah terkait kurangnya modal usaha sebagai kendala untuk bisa berkembang 

(Muchlis, 2017).  

Meskipun UMKM telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian 

nasional, pada kenyataannya UMKM masih terganjal oleh masalah. Masalah 

yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah permodalan, khususnya 

UMKM di Kabupaten Sragen. Hampir semua pelaku UMKM-nya menghadapi 

masalah yang sama dalam menjalankan bisnisnya, tetapi pada level yang 

berbeda, kelompok perusahaan menengah dapat benar-benar melakukannya 

dengan baik. Mereka juga memiliki akses keuangan yang baik, mirip dengan 

UKM, tetapi mereka memiliki akses yang sangat sulit ke sumber pendanaan 

lembaga keuangan, tidak seperti usaha mikro, yang bahkan tidak memiliki akses 

ke sumber pendanaan perusahaan. Modal kerja sangat penting untuk operasional 

bisnis atau usaha, mulai dari awal usaha sampai dengan proses menjalankan 

usaha tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa kebanyakan orang 
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tidak dapat memulai atau mengembangkan usaha karena keterbatasan modal. 

Jika ukuran dalam menjalankan suatu usaha yang menjadi indikator klasifikasi 

adalah modal. 

Selain permasalahan modal, kualitas SDM, lama usaha dan jumlah 

tenaga kerja juga dapat berdampak pada perkembangan UMKM. Pegawai yang 

siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah 

terdidik tentunya dapat berdampak pada perkembangan UMKM. Tak heran jika 

SDM yang hebat diharapkan hadir pada para profesional yang memiliki 

kompetensi, kode etik, dan organisasi yang memudahkan mereka untuk 

mengembangkan usahanya. Biasanya, semakin baik kualitas sumber daya 

manusia, semakin baik bisnis UMKM. Selain itu, semakin lama bisnis 

dijalankan, maka akan mengarah pada perkembangan ke arah yang lebih baik. 

Semakin lama terlibat dalam bisnis perdagangan, semakin bertambah 

pengetahuan tentang perilaku serta selera konsumen bertambah luasnya relasi 

usaha dan pelanggan yang akan dimiliki. Bisnis yang telah beroperasi dalam 

jangka waktu yang lebih lama lebih berkembang karena mereka telah 

memperoleh keahlian dalam menjalankan bisnisnya dan bisa dikatakan mapan 

sehingga mampu bersaing di dunia bisnis. Selain itu, jika kuantitas produk yang 

dihasilkan ditambah dengan berakhirnya penambahan pendapatan, maka jumlah 

karyawan yang dipekerjakan bertambah banyak dan akan mempengaruhi 

perkembangan UMKM. 

Bahwa penelitian yang berkaitan dengan perkembangan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti 
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penelitian yang dilakukan oleh Adiba (2018) tentang Analisis Determinan 

Perkembagan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan di Yogyakarta (Studi 

pada Kerajinan Batik Binaa PLUT DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel bantuan akses permodalan, pendampingan usaha, bantuan pemasaran, 

dan pelatihan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, 

bantuan akses permodalan dan pendampingan usaha mempengaruhi secara 

signifikan. Pada variabel pelatihan dan pemasaran tidak mempengaruhi 

signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2013) tentang 

Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap 

Perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

karakteristik wirausaha dan modal kerja mempengaruhi secara positif dan 

signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo 

Salatiga. Sedangkan variabel strategi pemasaran tidak mempengaruhi 

perkembangan usaha UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajar & Widiyanto (2020) 

tentang Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Karakteristik 

Wirausaha terhadap Perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel tingkat pendidikan, karakteristik wirausaha dan modal usaha 

mempengaruhi secara simultan dan signifikan perkembangan UMKM di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dari beberapa penelitian tersebut, 

penulis tertarik untuk meneliti kembali tetapi dengan lapangan penelitian yang 

berbeda yaitu di daerah asal penulis, bertujuan untuk menganalisis hasil dari 

penelitian apakah berbeda atau sama dengan penelitian sebelumnya. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu terutama dalam hal 

objek, variabel dan waktu penelitian. Bahwa objek penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Sragen. Melihat keterkaitan antara fenomena tersebut dengan pilihan 

target lokasi maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Determinan 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sragen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas SDM terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh modal usaha terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas SDM terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen. 
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3. Menganalisis pengaruh lama usaha terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen. 

4. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap perkembangan UMKM 

di Kabupaten Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan sekaligus penerapan teori pada kasus 

nyata tentang determinan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.  

2. Bagi Masyarakat khususnya para pelaku UMKM 

Menambah wawasan tentang determinan perkembangan usaha mikro kecil 

dan menengah. 

3. Bagi Akademisi 

Menambah literatur tentang determinan perkembangan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

E. Sistematika Pembahasan 

Di dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bagian, 

sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan Bagian ini memaparkan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab I akan dipaparkan mengenai gambaran fenomena 

dan permasalahan yang melandasi penelitian ini. 
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2. BAB II Landasan Teori Bagian ini terdiri dari teori dan hasil dari penelitian 

sebelumnya, dengan definisi untuk setiap variabel yang diambil dari buku, 

jurnal, dan artikel. Bab ini juga menjelaskan teori yang mendasari hubungan 

antar variabel, memberikan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang 

mendasari penelitian penulis. 

3. BAB III Metode Penelitian Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan prosedur analisis yang digunakan untuk menguji data. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan Bagian ini memberikan gambaran umum 

tentang topik penelitian, temuan analisis, diskusi rinci tentang temuan, dan 

penjelasan tentang implikasi dan hasil dari temuan ini. 

5. BAB V Penutup Bagian ini terdapat kesimpulan serta saran. Kesimpulan 

yang ditarik berdasarkan teori dan praktik. Saran mencantumkan kelemahan 

penelitian serta ide untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Determinan Perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan 

UMKM di Kabupaten Sragen. Sehingga semakin banyak modal yang 

digunakan maka semakin baik perkembangan UMKM begitupun sebaliknya. 

Semakin sedikit modal yang digunakan maka semakin buruk atau rendah 

perkembangan UMKM. 

2. Kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM 

di Kabupaten Sragen. Sehinga pelaku UMKM dalam menjalankan usahannya 

tidak sepenuhnya menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari bangku 

sekolah ataupun perkuliahan, akan tetapi dalam menjalankan usahannya 

menggunakan hasil proses belajar di luar pendidikan formal serta 

pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan. 

3. Lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di 

Kabupaten Sragen. Sehingga pelaku usaha yang sudah lama berkecimbung 

dalam dunia bisnis bukan serta merta mempunyai pendapatan harian atau 

bulanan lebih besar dibanding dengan pelaku usaha yang baru masuk atau 

yang belum lama berkecimbung di dunia bisnis.  

4. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan UMKM di Kabupaten Sragen. Ketika jumlah pekerja 
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meningkat, jumlah produk yang dapat mereka hasilkan juga meningkat, yang 

mengarah pada peningkatan omset bagi pengusaha dan pekerja, dimana 

nantinya akan berdampak pada perkembangan UMKM. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel dan 

memakai sampel yang lebih luas tidak hanya satu Kabupaten saja, akan 

tetapi beberapa Kabupaten lain. 

2.  Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel independen yang 

baru sehingga dapat digunakan untuk mendorong perkembangan usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga temuan dapat 

digeneralisasikan. 

3.  Bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Sragen, sebaiknya 

menambah jumlah modal yang digunakan karena modal merupakan salah 

satu faktor terpenting dalam menjalankan usaha. Semakain banyak modal 

yang digunakan maka semakin baik perkembangan UMKM begitupun 

sebaliknya.
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