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Abstract: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu penggerak perekonomian yang handal 
dan keberadaan sangat diperhitungkan. UMKM yang ada di 
Dusun Singkil Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo sangat 
memberikan kontribusi yang cukup karena dapat menyerap 
tenaga kerja, sehingga bisa mengurangi masalah 
ketenagakerjaan yang ada di Dusun Singkil. Terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan 
usahanya seperti kurangnya pemahaman strategi UMKM dan 
pengelolaan keuangannya.  Adanya pengabdian masyarakat 
ini, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat setempat 
mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran produk atau jasa, 
dan inovasi terhadap pengembangan produk atau jasa. 
Sebelum adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan 
mahasiswa, pelaku usaha UMKM belum begitu mengerti akan 
pentingnya pengelolaan keuangan, pemasaran serta inovasi 
yang dapat mereka kembangkan 
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Pendahuluan 

Keberadaan UMKM tidak bisa dihilangkan atau dihindari oleh bangsa Indonesia 

saat ini, karena keberadaannya sangat membantu dalam hal pemerataan pendapatan 

masyarakat (Astuti, 2019). Selain itu, juga mampu menciptakan kreativitas yang 

sejalan dengan upaya memelihara dan mengembangkan unsur tradisi dan budaya 

masyarakat setempat (Azizah & Muhfiatun, 2018; Putra, 2013). Di sisi lain, UMKM 

mampu menyerap tenaga kerja, mengingat besarnya penduduk Indonesia, sehingga 

dapat menekan angka pengangguran (Niode, 2007; Putri, 2020).  

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, 

UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% ( 62,9 juta unit ) dari total keseluruhan pelaku 

usaha di Indonesia ( 2017 ), sementara usaha besar hanya 0,01% atau sekitar 5400 

unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja ( 89,2% ), Usaha Kecil 5,7 

juta ( 4,74% ), dan Usaha Menengah 3,73 juta ( 3,11% ), sementara Usaha Besar 

menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 

97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari 

total tenaga kerja nasional (Haryanti & Fachrizah, 2018). 

Hal ini juga terjadi di masyarakat Dusun Singkil Desa Parangjoro Kabupaten 

Sukoharjo. Selain sebagai buruh pabrik, masyarakat sekitar juga banyak 

https://www.zotero.org/google-docs/?YrdEA8
https://www.zotero.org/google-docs/?EcHVpt
https://www.zotero.org/google-docs/?Sj50Xc
https://www.zotero.org/google-docs/?P7NN1z
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mengembangkan UMKM. Kondisi lingkungan yang terjadi memang memungkinkan 

untuk mengembangkan UMKM, selain karena lingkungan yang padat penduduk juga 

didukung banyaknya pabrik industri yang dibangun di sekitar Desa Parangjoro. 

Banyaknya UMKM yang berkembang di sekitar Dusun Singkil Desa Parangjoro tidak 

didukung dengan pengetahuan mereka mengelola laporan keuangan dengan baik. 

Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat yang memiliki UMKM dapat 

menyusun laporan keuangan mereka. Sehingga mereka dapat memahami secara 

detail berapa pengeluaran yang mereka keluarkan, pendapatan yang mereka 

dapatkan dan keuntungan yang mereka peroleh. 

 

Metode  

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah masyarakat di 

Dusun Singkil, Desa Parangjoro baik yang telah memiliki usaha UMKM maupun yang 

belum, terutama yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19. 

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi 

dengan metode pelaksanaan yang dilakukan adalah (1) Observasi dan Wawancara. 

Metode ini dilakukan dengan masyarakat dan para pelaku UMKM di Dusun Singkil, 

Desa Parangjoro untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mereka 

terhadap berbagai peluang usaha di masa krisis dan aktivitas pemasaran yang dapat 

dilakukan oleh UMKM di masa krisis; (2) Diskusi. Metode ini dipilih agar penulis juga 

selaku pembicara dapat dengan mudah menyajikan konsep penting agar dapat 

dipahami dan dengan mudah para peserta sosialisasi dapat menguasainya. Metode 

ceramah melalui penyampaian presentasi dengan menampilkan gambar dan display 

yang menarik serta relatif padat, cepat, dan mudah dapat menarik perhatian peserta 

sehingga aktif melakukan diskusi. 

Gambar 1. Persentase UMKM 
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Hasil  

UMKM merupakan suatu usaha potensial yang handal dalam menggerakkan 

perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga pelaksanaanya perlu 

dioptimalkan dan ditinjau kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi masyarakat (Ananda & Susilowati, 2017; Savitri, 2018; Zia, 

2020). Pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana potensi-potensi yang 

dimiliki masyarakat dapat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki 

pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di dalam kehidupan 

berbangsa serta agar mampu berkontribusi secara penuh dalam pencapaian 

kemajuan pada level nasional (Einsiedel, 1968). Peran pemerintah dalam rangka 

mengembangkan UMKM memang sangat diperlukan karena untuk meningkatkan 

perekonomian pelaku UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengadaan sarana dan 

prasarana sangat diperlukan (Nirwana et al., 2017; Sedyastuti, 2018). Selain itu, 

UMKM mempunyai manfaat yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta 

mengurangi tingkat pengangguran (Ilmi, 2021; Jauhari, 2010; Zahrah & Wijaya, 2019). 

Dalam hal tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai 

strategi pemahaman dan pengetahuan serta pengelolaan keuangannya. 

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar, dikarenakan 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak pelaku UMKM, tokoh masyarakat, 

dan perangkat desa. Sasaran kegiatan dalam sosialisasi ini yaitu pelaku UMKM yang 

ada di Dusun Singkil Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo. Penetapan sasaran ini 

digunakan untuk menyampaikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku 

UMKM mengenai peluang usaha dan ekonomi di masa krisis saat ini, serta strategi 

pemasaran yang memungkinkan yang dapat meningkatkan usaha UMKM tersebut. Di 

masa sekarang sangat diperlukan pengelolaan keuangan untuk mengetahui berapa 

jumlah pengeluaran dan pemasukkan yang terjadi (Apriyanto & Ramli, 2020; 

Jamaludin et al., 2020; Suarni & Sawal, 2020). Pengelolaan dilakukan agar dapat 

mengelola uang dengan baik serta dapat mengakses permodalan usaha dari lembaga 

keuangan. Tindakan tersebut nantinya dapat menjadi keberlangsungan pemahaman 

mengenai perencanaan keuangan yang akan dilakukan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?9NzW2c
https://www.zotero.org/google-docs/?9NzW2c
https://www.zotero.org/google-docs/?eP6c5L
https://www.zotero.org/google-docs/?5Mphol
https://www.zotero.org/google-docs/?LrqEZH
https://www.zotero.org/google-docs/?LrqEZH
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Gambar 2. Sosialisasi UMKM Penjual Aksesoris Desa Parangjoro 

 

Gambar 3. Sosialisasi UMKM Penjual Bakso Dan Mie Ayam Desa Parangjoro 

 

Gambar 4. Perpisahan KKN Desa Parangjoro Bersama Kepala Desa 
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Diskusi  

Hasil pengabdian masyarakat pada UMKM Dusun Singkil menghasilkan adanya 

timbal balik antara mahasiswa dan masyarakat setempat. Selain adanya sosialisasi 

mengenai pengembangan UMKM materi yang disampaikan mampu ditanggapi oleh 

masyarakat setempat sehingga terjadi diskusi yang aktif. Dalam praktiknya, 

masyarakat setempat telah menerapkan materi yang telah diberikan dengan baik. 

Sehingga banyak masyarakat yang terbantu dalam pengelolaan usahanya. Hal ini 

sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB dalam (Einsiedel, 1968) bahwa 

pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau 

potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang 

dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan 

mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta 

memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk 

mencapai kemajuan pada level nasional. 

 Adanya pengabdian masyarakat ini, memberikan pengetahuan terhadap 

masyarakat setempat mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran produk atau jasa, 

dan inovasi terhadap pengembangan produk atau jasa. Sebelum adanya pengabdian 

masyarakat yang dilakukan mahasiswa, pelaku usaha UMKM belum begitu mengerti 

akan pentingnya pengelolaan keuangan, pemasaran serta inovasi yang dapat mereka 

kembangkan. Setelah mengerti akan pentingnya hal tersebut, para pelaku UMKM 

akhirnya meninjau kembali pengelolaan keuangan yang telah mereka miliki 

sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa terdapat kekurangan yang harus 

mereka perbaikan dalam pengelolaan tersebut. Dari apa yang mereka peroleh selama 

mahasiswa memberikan materi tentang pengelolaan keuangan, akhirnya para pelaku 

UMKM menerapkannya sebagai evaluasi. Para pelaku UMKM berterima kasih 

terhadap mahasiswa, karena dari apa yang telah disampaikan sangatlah membantu 

untuk keberlangsungan usahanya dan masyarakat berharap untuk kedepannya 

usahanya akan tetap berjalan lancar dengan adanya ilmu baru yang mereka miliki. 

Keberadaan UMKM tidak bisa dihilangkan atau dihindari oleh bangsa Indonesia 

saat ini, karena keberadaannya sangat membantu dalam hal pemerataan pendapatan 

masyarakat (Astuti, 2019). Selain itu, juga mampu menciptakan kreativitas yang 

sejalan dengan upaya memelihara dan mengembangkan unsur tradisi dan budaya 

masyarakat setempat (Azizah & Muhfiatun, 2018; Putra, 2013). Di sisi lain, UMKM 

mampu menyerap tenaga kerja, mengingat besarnya penduduk Indonesia, sehingga 

dapat menekan angka pengangguran (Niode, 2007; Putri, 2020).  

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, 

UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% ( 62,9 juta unit ) dari total keseluruhan pelaku 

usaha di Indonesia ( 2017 ), sementara usaha besar hanya 0,01% atau sekitar 5400 

unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja ( 89,2% ), Usaha Kecil 5,7 

juta ( 4,74% ), dan Usaha Menengah 3,73 juta ( 3,11% ), sementara Usaha Besar 

https://www.zotero.org/google-docs/?ud6OAF
https://www.zotero.org/google-docs/?opEgR0
https://www.zotero.org/google-docs/?24VA7b
https://www.zotero.org/google-docs/?UCCTwo
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menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 

97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari 

total tenaga kerja nasional (Haryanti & Fachrizah, 2018). 

Hal ini juga terjadi di masyarakat Dusun Singkil Desa Parangjoro Kabupaten 

Sukoharjo. Selain sebagai buruh pabrik, masyarakat sekitar juga banyak 

mengembangkan UMKM. Kondisi lingkungan yang terjadi memang memungkinkan 

untuk mengembangkan UMKM, selain karena lingkungan yang padat penduduk juga 

didukung banyaknya pabrik industri yang dibangun di sekitar Desa Parangjoro. 

Banyaknya UMKM yang berkembang di sekitar Dusun Singkil Desa Parangjoro tidak 

didukung dengan pengetahuan mereka mengelola laporan keuangan dengan baik. 

Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat yang memiliki UMKM dapat 

menyusun laporan keuangan mereka. Sehingga mereka dapat memahami secara 

detail berapa pengeluaran yang mereka keluarkan, pendapatan yang mereka 

dapatkan dan keuntungan yang mereka peroleh. 

UMKM merupakan suatu usaha potensial yang handal dalam menggerakkan 

perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga pelaksanaanya perlu 

dioptimalkan dan ditinjau kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi masyarakat (Ananda & Susilowati, 2017; Savitri, 2018; Zia, 

2020). Pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana potensi-potensi yang 

dimiliki masyarakat dapat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki 

pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di dalam kehidupan 

berbangsa serta agar mampu berkontribusi secara penuh dalam pencapaian 

kemajuan pada level nasional (Einsiedel, 1968). Peran pemerintah dalam rangka 

mengembangkan UMKM memang sangat diperlukan karena untuk meningkatkan 

perekonomian pelaku UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengadaan sarana dan 

prasarana sangat diperlukan (Nirwana et al., 2017; Sedyastuti, 2018). Selain itu, 

UMKM mempunyai manfaat yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta 

mengurangi tingkat pengangguran (Ilmi, 2021; Jauhari, 2010; Zahrah & Wijaya, 2019). 

Dalam hal tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai 

strategi pemahaman dan pengetahuan serta pengelolaan keuangannya. 

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar, dikarenakan 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak pelaku UMKM, tokoh masyarakat, 

dan perangkat desa. Sasaran kegiatan dalam sosialisasi ini yaitu pelaku UMKM yang 

ada di Dusun Singkil Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo. Penetapan sasaran ini 

digunakan untuk menyampaikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku 

UMKM mengenai peluang usaha dan ekonomi di masa krisis saat ini, serta strategi 

pemasaran yang memungkinkan yang dapat meningkatkan usaha UMKM tersebut. Di 

masa sekarang sangat diperlukan pengelolaan keuangan untuk mengetahui berapa 

jumlah pengeluaran dan pemasukkan yang terjadi (Apriyanto & Ramli, 2020; 

Jamaludin et al., 2020; Suarni & Sawal, 2020). Pengelolaan dilakukan agar dapat 

https://www.zotero.org/google-docs/?ukRTP1
https://www.zotero.org/google-docs/?Iao1mT
https://www.zotero.org/google-docs/?Iao1mT
https://www.zotero.org/google-docs/?On52jb
https://www.zotero.org/google-docs/?BPuABB
https://www.zotero.org/google-docs/?weMUWi
https://www.zotero.org/google-docs/?weMUWi
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mengelola uang dengan baik serta dapat mengakses permodalan usaha dari lembaga 

keuangan. Tindakan tersebut nantinya dapat menjadi keberlangsungan pemahaman 

mengenai perencanaan keuangan yang akan dilakukan. 

 

Kesimpulan  

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan 

pelaku UMKM terkait dengan berbagai peluang usaha UMKM dan dapat menyusun 

laporan keuangan, dalam masa krisis di sini adalah masa berlangsungnya pandemi 

Covid 19. Pelaku UMKM juga diberikan motivasi untuk lebih mengedepankan 

menyusun laporan dalam pengelolaan keuangan tersebut, sangat menentukan 

keberhasilan dalam menentukan keuntungan sebuah UMKM, terutama di era New 

Normal. Keunggulan bersaing bagi pelaku bisnis khususnya UMKM sangat ditentukan 

oleh kemampuannya dalam mengantisipasi globalisasi. Dalam sosialisasi ini penulis 

juga memaparkan pentingnya peran digital marketing bagi perkembangan bisnis. 

Dengan konsep digital marketing, bentuk promosi yang diimplementasikan tidak lagi 

berupa program satu arah yang dilakukan perusahaan untuk konsumen, namun 

sudah menjadi interaksi dua arah.  
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