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yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

Fathah A A 

 

Kasrah I I 

 

Dammah U U 

 

2. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 
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Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..
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 fa`ala   فعَلََ  -

 suila   سُئلَِ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..
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 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..
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 qāla قَالَ  -
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D. Ta’ Marbutah 
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1. Ta’ marbutah hidup 
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dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3.  Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata    sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl   رَؤْضَةُ الأطَفَْالِ  -

رَةُ المَْ  - دِيْنَةُ المُْنَوَّ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

 talhah طلَْحَةْ   -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala نَزَّ

 al-birr البِرُّ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu   الرَّ

 al-qalamu القْلَمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلالَُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَأْخُذُ  -

 syai’un شَيئٌ -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna  إنَِّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِينَْ  - خَيْرُ الرَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إنَِّ اللهَ فهَُوَ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسمِْ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ العَْالمَِينَْ  - للهِ رَب   /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيمِْ  - الرَّ حْمنِ   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غفَُوْرٌ رَحِيمٌْ  -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيعًْا -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.  
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

autentik dan work life balance terhadap komitmen organisasi pada BPD DIY 

Syariah selama pandemi covid-19 dengan motivasi sebagai variabel intervening . 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPD DIY 

Syariah sejumlah 40 karyawan, kecuali driver, satpam, dan officeboy/officegirl. 

Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling dengan 

menggunakan pendekatan Partial Least Squares menggunakan alat analisis 

WarpPLS 5.0. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik Nonprobability 

Sampling dengan metode sampling purposive. 

Kata Kunci : Kepemimpinan Autentik, Work Life Balance, Komitmen 

Organisasi, Motivasi  
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ABSTRAC 

 

 The purpose of this study was to determine the effect of authentic 

leadership and work life balance on organizational commitment to BPD DIY 

Syariah during the covid-19 pandemic with motivation as an intervening variable. 

The sample used in this study were all 40 employees of BPD DIY Syariah, except 

drivers, security guards, and officeboy/officegirl. The analytical method used is 

Structural Equation Modeling using the Partial Least Squares approach using the 

WarpPLS 5.0 analysis tool. The sampling technique used is the Nonprobability 

Sampling technique with purposive sampling method. 

 

Keywords : Authentic Leadership, Work Life Balance, Organizational 

Commitment, Motivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan 

virus corona (Covid-19) sebagai pandemi, yaitu wabah penyakit yang telah 

merebak secara menyeluruh serta menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Virus 

Corona adalah penyakit virus yang dikenal sebagai COVID-19. Flu dan 

penyakit yang lebih serius seperti MERS-CoV dan SARS-CoV semuanya 

disebabkan oleh virus corona. Salah satu virus terbaru, yang belum pernah 

ditemukan pada manusia adalah virus corona baru (nCOV). Ciri- ciri virus ini 

sama dengan flu dan batuk biasa, antara lain batuk kering, demam, sulit  

bernapas, dan kecapekan yang juga dapat disertai dengan rasa tidak nyaman, 

hidung tersumbat, kering tenggorokan, serta diare (WHO dalam Hamouche, 

2020. 

Indonesia telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB), yang meliputi penutupan sekolah, universitas, bioskop, restoran, dan 

ruang publik lainnya. Pertemuan orang-orang dalam skala besar dibatasi, 

orang-orang dikarantina, terdapat batasan pada perjalanan internasional 

maupun domestik. Beberapa kantor juga mengizinkan pegawainya untuk 

melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH), sementara 

yang lain mengurangi jam kerja atau menugaskan karyawan ke jadwal yang 

berbeda. 

Beberapa perusahaan telah mebuat keputusan untuk menerapkan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai respon terhadap kondisi pandemi 

dengan alasan bahwa itu adalah situasi kasus yang force majeur, tetapi hal ini 

tidak dapat dibenarkan karenakan faktor krusial yang menentukan persyaratan 

pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para karyawan, sedangkan 

pandemi covid-19 ini belum berlangsung dua tahun, tetapi perusahaan telah 

mengalami kerugian selama waktu berlangsung (Juaningsih, 2020). Selain itu, 
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PHK juga akan berdampak negatif pada karyawan yang masih dipekerjakan 

oleh perusahaan tersebut, karena beban kerja karyawan yang sebelumnya 

terkena PHK akan mengakibatkan meningkatnya beban kerja karyawan yang 

masih dipekerjakan oleh perusahaannya (Rizky & Sadida, 2019). Pengambilan 

putusan tersebut akan mengakibatkan suatu masalah baru diperusahan , dimana 

karyawan akan mengalami stress akibat meningkatnya beban kerja. Mayer juga 

menjelaskan (dalam Thomas & Hersen, 2002) bahwa PHK mempunyai 

dampak negatif, antara lain menurunnyaa komitmen organisasi pada karyawan 

yang masih bekerja diperusahaan dan menurunnya rasa percaya karyawan pada 

organisasi. 

Merebaknya Covid-19 menghasilkan dampak yang sangat signifikan 

terhadap perkembangan ekonomi di dunia dan juga menjadi tantangan pada 

dunia bisnis, termasuk pada sektor perbankan khususnya pada perbankan 

syariah yang ada di Indonesia. Berikut tingkat pertumbuhan aset, PYD, dan 

DPK perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2017 – 20211: 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah 2017-2021 

 

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah September 2021 

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan aset pada 

perbankan syariah dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. 

 
1 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-
kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-

2021/SNAPSHOT%20PERBANKAN%20SYARIAH%20SEPTEMBER%202021.pdf (Diakses pada 09 
Februari 2022) 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021/SNAPSHOT%20PERBANKAN%20SYARIAH%20SEPTEMBER%202021.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021/SNAPSHOT%20PERBANKAN%20SYARIAH%20SEPTEMBER%202021.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021/SNAPSHOT%20PERBANKAN%20SYARIAH%20SEPTEMBER%202021.pdf
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Selanjutnya, pada pertumbuhan PYD perbankan syariah dari tahun 2017 hingga 

2021 mengalami penurunan. Kemudian, pada pertumbuhan DPK perbankan 

syariah 2017 hingga 2021 juga mengalami fluktuatif. Sehingga dilihat dari 

tingkat pertumbuhan aset, PYD dan DPK perbankan syariah tahun 2017 hingga 

2021 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi covid-19 

memberikan dampak pada kinerja perbankan syariah.  

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Pembangunan 

Daerah DIY Syariah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syariah ini telah 

ada sejak tahun 2007 dan masih terus berkembang untuk memberikan akses 

yang lebih dan pelayanan yang lebih baik kepada mereka yang ingin bekerja 

sama dengan BPD DIY Syariah. Karyawan di BPD DIY Syariah menjadi salah 

satu aset penting bagi perusahaan tersebut, karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektivitas perusahaan adalah karyawan. Sehingga setiap orang 

karyawan harus memiliki kapabilitas dan komitmen yang memiliki kemampuan 

pada bidang tersebut, tidak hanya secara teoritis tetapi juga pada implementasi 

bidang tersebut serta memiliki etos kerja yang dapat meningkatkan kualitas 

kerja karyawan. 

Pada BPD DIY Syariaha Yogyakarta terdapat 2 jenis status 

kepegawaian yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Berikut data karyawan 

BPD DIY dari tahun 2019 – 2021: 

Tabel 1.1 Data Karyawan BPD DIY 

Status Kepegawaian 2021 2020 2019 

Pegawai Tetap 801 674 604 

Pegawai Kontrak 258 432 488 

Jumlah 1.059 1.106 1.092 

Sumber: Annual Report BPD DIY 2021 

Pada tabel menunjukkan bahwa status pekerjaan tetap di BPD DIY 

setiap tahunnya meningkat, sedangkan pegawai kontrak menurun. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa loyalitas pada karyawan BPD DIY sangat tinggi. Dengan 
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adanya karyawan tetap yang bertahan diri bekerja pada organisasi, hal tersebut 

dapat menunjang komitmen organisasi karyawan terhadap organisasinya. 

Winener (1982) dalam Haryokusumo (2016) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi merupakan suatu dorongan individu agar mengambil 

tindakan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dan mengutamakan 

kepentingan organisasi di atas kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini maka 

pentingnya karyawan mempunyai komitmen yang tinggi untuk suatu 

organisasi, karena jika karyawan memiliki komitmen yang rendah hal ini 

mencerminkan kurangnya tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. 

Kehadiran seorang pemimpin merupakan faktor yang berpengaruh 

dalam pengembangan komitmen organisasi yang tinggi. Pemimpin pada suatu 

organisasi mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan 

dari organisasi. Terciptanya keberlangsungan suatu organisasi yaitu memiliki 

pemimpin yang sesuai. Kepemimpian merupakan suatu proses yang 

mempengaruhi suatu kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. 

Dengan adanya suatu kejadian di sekarang ini yaitu Pandemi Covid-19 yang 

mempengaruhi di BPD DIY Syariah, membutuhkan seorang pemimpin yang 

dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. Salah satunya yaitu 

Kepemimpinan Autentik (Authentic Leadership). Menurut Walumbwa et al. 

(2008) dalam Haryokusumo (2016) Kepemimpinan autentik yaitu mengacu 

pada gaya seorang pemimpin yang mempromosikan pengembangan diri yang 

sangat baik melalui kesadaran diri, internaliasi nilai-nilai moral, manajemen 

informasi yang imbang, dan transparasi hubungan antara atasan dan bawahan. 

Hal ini dapat diartikan agar seorang pemimpin yang autentik akan mampu 

menumbuhkan perspektif bawahan dan menciptakan jaringan kerja sama. 

Dengan demikian, bawahan akan percaya bahwa atasan mereka memiliki jiwa 

kepemimpinan yang autentik. 

Faktor lain dalam terciptanya komitmen organisasional selain 

kepemimpinan autentik yaitu kualitas kehidupan kerja (Work Life Balance). 

Menurut Riffay (2019) kualitas kehidupan kerja (Work Life Balance) dapat 
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didefinisikan apabila terdapat rasio yang seimbang antara waktu, emosi dan 

sikap seseorang terhadap tuntutan pekerjaan dan kehidupan seseorang diluar 

pekerjaan, seperti kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan kehidupan 

spiritual, hobi, kesehatan, rekreasi serta pengembangan diri. Dalam situasi ini, 

perusahaan berpandangan bahwa ini merupakan gangguan dalam 

menumbuhkan budaya yang mendukung pada organisasi, dimana karyawan 

dapat berkonsentrasi terhadap tugas masing-masing. Adanya pandemi covid-19, 

maka work life balance akan berpengaruh pada terciptanya komitmen 

organisasional yang tinggi terhadap individu, karena harus membuat 

manajemen waktu yang baik antara pekerjaan dan kehidupannya, terlebih 

dengan pemberlakuannya sistem work frome home yang diadakan BPD DIY 

Syariah selama pandemi covid-19. Karyawan harus membagi waktu sebaik 

mungkin antara waktu bekerja dan waktu untuk keperluan pribadinya. Sehingga 

terjadinya keseimbangan pada kualitas kehidupan kerjanya.  

Di sisi lain, motivasi yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

variabel intervening yaitu untuk melihat apakah kepemimpinan autentik dan 

work life balance akan berdampak tidak langsung pada komitmen organisasi 

selama pandemi covid-19. Menurut Furnham et al. (2009) dalam Rene et al 

(2018) motivasi kerja yaitu sebagai penyedia kerangka kerja dimana organisasi 

dapat lebih mempengaruhi dorongan karyawan mereka untuk bekerja dan 

meningkatkan antusiasme mereka. Semakin termotivasi dalam bekerja, maka 

karyawan perusahaan akan bekerja dengan baik dan tenang sehingga 

terciptanya kinerja yang baik dengan tetap mempunyai komitmen organisasi 

dan loyalitas yang tinggi pada organisasi tersebut. 

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Autentik 

dan Work Life Balance terhadap Komitmen Organisasi Pada BPD DIY 

Syariah Selama Pandemi Covid-19 dengan Motivasi sebagai Variabel 

Intervening”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan autentik terhadap komitmen organisasi 

selama pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah ? 

2. Bagaimana pengaruh work life balance terhadap komitmen organisasi 

selama pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah ? 

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan autentik terhadap motivasi selama 

pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah ? 

4. Bagaimana pengaruh work life balance terhadap motivasi selama pandemi 

Covid-19 di BPD DIY Syariah? 

5. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi selama 

pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah? 

6. Bagaimana pengaruh kepemimpinan autentik terhadap komitmen organisasi 

selama pandemi Covid-19 melalui motivasi sebagai variabel intervening di 

BPD DIY Syariah? 

7. Bagaimana pengaruh work life balance terhadap komitmen organisasi 

selama pandemi Covid-19 melalui motivasi sebagai variabel intervening di 

BPD DIY Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan autentik terhadap komitmen 

organisasi selama pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh work life balance terhadap komitmen 

organisasi selama pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan autentik terhadap motivasi 

selama pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh work life balance terhadap motivasi selama 

pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi selama 

pandemi Covid-19 di BPD DIY Syariah. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan autentik terhadap komitmen 

organisasi selama pandemi Covid-19 melalui motivasi sebagai variabel 

intervening di BPD DIY Syariah. 

7. Untuk mengetahui pengaruh work life balance terhadap komitmen 

organisasi selama pandemi Covid-19 melalui motivasi sebagai variabel 

intervening di BPD DIY Syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Pada penelitiana ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

untuk melakukan penelitian yang sejanis serta memperluas literatur akan 

sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi 

yang bermanfaat mengenai pentingnya faktor kepemimpinan autentik, work 

life balance, motivasi untuk komitmen organisasi pada masa pandemi 

Covid-19. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini mempunyai kegunaan untuk menambah 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi komitmen 

organisasi pada masa pandemi Covid-19 yang berkaitan tentang 

kepemimpinan autentik, work life balance, dan motivasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Di masa pandemi covid-19 atau kondisi selanjutnya, penelitian ini 

bisa dijadikan pertimbangan saat mengambil keputusan tertait komitmen 

organisasi. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan, sebagai rekomendasi 

atau masukan terhadap standar sarjana untuk kebutuhan dunia kerja. 
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E. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, ditukis secara sistematik untuk memudahkan 

pembaca memahaminya, berikut pembahasan dari penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang tujuan penelitian, rumusan 

masalah yang menjelaskan pertanyaan terkait penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian yang telah ditentukan, serta menulis secara sistematis supaya 

pembaca dapat memahaminya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mencakup landasan teori yang berkaitan dengan tpoik yang akan 

dibahas mengenai variabel yang diteliti, kajian pustaka yang mencakup 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka teori 

yang menjelaskan tingkasan hipotesis yang akan dikembangkan, serta hipotesis 

yang merupakan asumsi tentatif mengenai penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian jenis penelitian yang akan dilakukan, 

populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, serta metode analisis data 

yang akan digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang hasil atau 

temuan penelitian yang sebenarnya, yang terdiri dari pembahasan terkait hasil 

penelitian yang dilakukan, hasil analisis data, serta interpretasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang disimpulkan, serta saran 

terkait penelitian ini.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisisis data dan pembahasan tentang pengaruh 

kepemimpinan autentik dan work life balance terhadap komitmen organisasi 

pada BPD DIY Syariah Yogyakarta selama pandemi covid-19 dengan 

motivasi sebagai variabel intervening diperoleh kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan 

autentik (X1) terhadap komitmen organisasi (Y) pada BPD DIY Syariah 

Yogyakarta selama pandemi covid-19.  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel work life 

balance (X2) terhadap komitmen organisasi (Y) pada BPD DIY Syariah 

Yogyakarta selama pandemi covid-19.  

3. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan autentik (X1) 

terhadap motivasi (Z) pada BPD DIY Syariah Yogyakarta.  

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabwl work life 

balance (X2) terhadap motivasi (Z) pada BPD DIY Syariah Yogyakarta. 

5. Tidak terdapat pengaruh antara variabel motivasi (Z) terhadap 

komitmen organisasi (Y) pada BPD DIY Syariah Yogyakarta selama 

pandemi covid-19.  

6. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan autentik (X1) 

terhadap komitmen organisasi (Y) pada BPD DIY Syariah Yogyakarta 

selama pandemi covid-19 dengan motivasi (Z) sebagai variabel 

intervening.  

7. Tidak terdapat pengaruh antara variabel work life balance (X2) terhadap 

komitmen organisasi (Y) pada BPD DIY Syariah Yogyakarta selama 

pandemi covid-19 dengan motivasi (Z) sebagai variabel intervening. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan dapat menggunakan penelitian ini dalam 

rangka mengevaluasi secara keseluruhan karyawan agar lebih 

diperhatikan kembali terkait kepemimpinan autentik, work life balance 

dan motivasi pada perusahaan yang diberikan kepada karyawan, agar 

para karyawan dapat tetap menjaga komitmen pada perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah 

variabel independen maupun variabel intervening lain dalam 

melakukan penelitian, agar dapat bermanfaat dan lebih berkaitan 

dengan komitmen organisasi di perusahaan. Selain itu, untuk 

menggeneralisasi hasil penelitian yang baik, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat memperluas jumlah responden dengan menambah 

obyek penelitian pada BPD DIY Syariah di suatu kabupaten atau kota. 
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