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ABSTRAK 

 

DINA MUSTHOFIA. Determinant Work Readiness Mahasiswa 

Perbankan Syariah Di Era Disrupsi Teknologi (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Aktif Angkatan 2018-2020 Program Studi Perbankan 

Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) 

 

 Perkembangan teknologi melahirkan berbagai perubahan di 

setiap sektor kehidupan. Salah satunya adalah perubahan yang bersifat 

mengganggu yang kemudian disebut sebagai disrupsi teknologi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh competence, 

external locus of control, dan self-efficacy terhadap work readiness 

mahasiswa Perbankan Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan untuk bekerja di Bank Syariah.  

 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner 

dengan menggunakan sampel sebanyak 150 responden melalui metode 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data uji regresi linier berganda dengan 

bantuan SPSS versi 25.  

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, competence, external locus 

of control, dan self-efficacy secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap work readiness mahasiswa. Kemudian secara 

simultan competence, external locus of control, dan self-efficacy 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap work readiness mahasiswa 

Perbankan Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

 

Kata Kunci: Competence, External Locus of Control, Self-Efficacy, 

dan Work Readiness 
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ABSTRACK 

 

DINA MUSTHOFIA. Determinant Work Readiness of Sharia 

Banking Students in the Era of Technological Disruption (Case Study 

of Active Students Class 2018-2020 Sharia Banking Study Program 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) 

 

 Technological developments have given birth to various 

changes in every sector of life. One of them is disruptive change which 

is then referred to as technological disruption. This study aims to 

determine the influence of competence, external locus of control, and 

self-efficacy on work readiness of Sharia Banking students at UIN K.H. 

Abdurahman Wahid Pekalongan to work at a Sharia Bank. 

 

 This research is a type of quantitative research. The data 

collection technique in this research used questionnaries using a 

sample of 150 respondents using a purposive sampling method. This 

research uses a multiple linear regression test data analysis method 

with the help of SPSS version 25. 

 

 The research results show that competence, external locus of 

control, and self-efficacy partially have a positive and significant effect 

on students work readiness. Then simultaneously competence, external 

locus of control, and self-efficacy have a positive and significant effect 

on the work readiness of Sharia Banking students at UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

 

Keywords: Competence, External Locus of Control, Self-Efficacy, and 

Work Readiness 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surak Keputusan Bersama Menteri Agama Dan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ 

U/1987 

1. Konsonan  

Fonem konsonan  Bahasa  Arab  yang  dalam  system  tulisan  

Arab  di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan 

tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah 

ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 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 kadan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص
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bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه ـ

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri 

dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

2. Vokal Rangkap 
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Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah dan ya Ai a dan i ...يْ

  َ  Fathah dan wau Au a dan u ...وْ

Contoh: 

 kataba - ك ت ب

ل    fa’ala - ف ع 

 żukira - ذ ك ر  

 yażhabu - ي ذْه ب  

 su’ila - س ئ ل  

 kaifa - ك يْف  

 haula - ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya A ....ى   ا...  
a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I ي   ...
i dan garis di 

atas 

 Hammah dan wau U و   ...
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 qāla - ق ال  

م ى   ramā - ر 



 

xviii 

 

 qĭla - ق يْل  

4. Ta’marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

1) Ta’marbutah hidup 

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasrahdan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta’marbutah mati  

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3) Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).  

Contoh: 

ة  الا طْف ال   وْض   rauḍah al-aṭfāl -  ر 

-- rauḍatulaṭfāl 

ة  الْم   ر  ن وَّ يْن ة  الْم  د    - al-Madĭnah al-Munawwarah 

- al-Madĭnatul-Munawwarah 

ةْ     talḥah -   ط لْح 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 

yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh: 

بَّن ار      - rabbanā 

ل   -   ن زَّ nazzala  

ب ر  الْ    - al-birr 

ج  ا لْح    - al-ḥajj 

6.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di 

bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan 

kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 
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1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-

rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-

rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 

sandang  ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang.  

Contoh: 

ل   ج   ar-rajulu - الرَّ

 as-sayyidu -  السَّيِّد  

 as-syamsu - الشَّمْس  

 al-qalamu -  الق ل م  

يْع    al-badĭ’u -  الْب د 

ل   لَ   al-jalālu - الْج 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

Contoh: 

ذ وْن    ta'khużūna -  ت اءْخ 

لنَّوْء  ا   - an-nau' 

يْئ    syai'un -  ش 

 Ina -  ا نَّ 
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 umirtu -  رْت  أ م  

لك  ا     - akala 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

از ق يْن   يْر  الرَّ ا نَّ اللََّّ  ل ه و  خ  و 

 Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn 

Wainnallāhalahuwakhairr

āziqĭn 

ا   يْز  الْم  يْل  و  ا وْف وا الك  -Wa auf al-kaila wa و 

almĭzān 

Wa auf al-kaila wal 

mĭzān 

ل يْل              اه يم  الْخ   Ibrāhĭm al-Khalĭl ا بْر 

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

اه ا رْس  م  اه ا و  جْر  ب سْم  اللََّّ  م 

 Bismillāhimajrehāwamursahā 

ب يْلَ   ن  اسْت ط اع  ا ل يْه  س  جُّ الب يْت  م  ل  النَّاس ح  َّ  ع  لِلّ   Walillāhi ‘alan-nāsi hijju و 

al-baiti manistaṭā’a ilaihi 

sabĭla 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-

baiti manistaṭā’a ilaihi 

sabĭlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaanhuruf 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 
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huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

د  أ  مَّ ح  ا م  م  س وْل لاَّ َ  و  ر   Wa mā Muhammadun illā 

rasl 

اكًا أ نَّ  ب ر  يْ ب ب كَّت  م  ع  ل لنَّاس  ل لَّذ  ض  ل  ب يْتٍ و  أ وَّ   Inna awwala baitin wuḍi’a 

linnāsil allażĭ bibakkat 

amubārakan  

نْز ل  ف يْه  الْق رأٓن  
ان  ا لَّذ ى أ  اض  م   Syahru Ramaḍān al-lażĭ     ش هْر  ر 

unzila fĭh al-Qur’ānu 

Syahru Ramaḍān al-lażĭ 

unzila fĭhil Qur’ānu 

ب يْن    ف ق  الْم 
اهٓ  ب الأ  ل ق دْ ر   Walaqadra’āhubil-ufuq  و 

al-mubĭn 

Walaqadra’āhubil-ufuqil-

mubĭn 

يْن   ال م  بِّ الْع    ر 
َّه مْد  لِلّ  -Alhamdulillāhirabbil al  الْح 

‘ālamĭn  

Alhamdulillāhirabbilil 

‘ālamĭn  

Penggunaan  huruf  awal  capital  hanya untuk  Allah  bila  

dalam  tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan 

itu disatukan dengan kata lain  sehingga  ada  huruf  atau  harakat  

yang  dihilangkan,  huruf  capital  tidak digunakan.  

Contoh:  

ف تْح  ق ر يْب     و 
ن  اللَّ ه م   Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb ن صْر 

يْعًا م    الْأ  مْر  ج 
 Lillāhi al-amrujamĭ’an  لِلّ  ه

   Lillāhil-amrujamĭ’an 

ل يْم   اللَّ   ب ك لِّ ش يْىءٍ ع   Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm  و 

10. 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 di sertai dengan pedoman Tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Disrupsi diartikan sebagai suatu guncangan yang berpotensi 

merugikan sistem tatanan sosial masyarakat (Priatna, 2019), 

disrupsi bermula muncul dalam konteks bisnis, investasi, dan 

keuangan (Sulistyowati, 2023), dengan penggunaan teknologi 

secara masif menjadi salah satu indikator besar terciptanya era 

disrupsi (Prasetyo & Trisyanti, 2018). Menurut The Financial 

Brand, salah satu tanda munculnya era disrupsi teknologi yaitu 

terciptanya Artificial Intelelligence (kecerdasan buatan), robotika, 

blockchain (blok transaksi digital), dan teknologi lainnya 

(Wicaksono, 2023). Era disrupsi ini telah merambah di semua 

bidang, tak terkecuali pada industri perbankan syariah, sehingga 

industri perbankan syariah juga dituntut untuk mengikuti 

perkembangan tersebut (Husna, 2020). 

Banyak sekali perubahan sistem tatanan pada industri 

perbankan syariah, salah satunya yaitu terciptanya layanan 

teknologi seperti internet banking (Khairi, 2022). Bank Syariah 

Indonesia (BSI) merupakan salah satu perbankan syariah yang 

melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan 

praktek rill internet banking. Berdasarkan analisis data, minat 

nasabah dalam memanfaatkan internet banking dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dimana aspek kenyamanan memiliki dampak yang 

paling besar jika dibandingkan dengan kriteria lainnya, seperti 

kepuasan, kepercayaan, dan keamanan (Adestyan & Rapida, 

2022). Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan nasabah saat ini 

lebih membutuhkan kemudahan dalam bertransaksi, tanpa harus ke 

kantor layanan (Iqbal, 2021). 

Kemudian tantangan utama industri perbankan syariah saat 

ini sudah bukan lagi mengenai optimalisasi maupun ekspansi 

kantor cabang, melainkan lebih mengarah kepada nasabah agar 

lebih aktif dalam penggunaan layanan digital (Lestari, 2020). Inilah 

yang disebut dematerialisasi (dematerialisation), dematerialisasi 
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mengacu pada hilangnya penyedia layanan fisik, dan layanan yang 

ada berubah menjadi non-fisik atau digital (Prawira Hie, 2021). 

Jika hal ini terus terjadi, akan memberikan dampak pada penurunan 

eksistensi tenaga kerja di Indonesia (Helmi, 2019).  

Sumber daya manusia adalah pilar utama dalam sebuah 

perusahaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin ataupun 

lainnya, SDM sebagai kunci kesuksesan semua koorporasi dari 

kegiatan apapun di dunia ini (Arif, 2021). Akan tetapi 

kenyataannya krisis produktivitas tenaga kerja masih saja terjadi 

sampai saat ini. Seperti yang terjadi di Indonesia, tingginya 

angkatan kerja dan rendahnya mutu pencari kerja serta sulitnya 

penyaluran karena lowongan yang terbatas sehingga menyebabkan 

banyaknya pengangguran di Indonesia (Juriah, 2019). Dalam 

keadaan ini para calon tenaga kerja harus mempersiapkan diri agar 

memiliki kesiapan kerja sesuai dengan kemampuan-kemampuan 

yang dibutuhkan dalam dunia kerja (Latifah & Ritonga, 2020).  

Salah satu yang dapat dilakukan untuk membangun sumber 

daya manusia yang berkualitas adalah melalui lembaga pendidikan 

(Arif, 2021). Lembaga pendidikan bertugas untuk membentuk 

serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan professional. 

Lembaga pendidikan yang dimaksudkan adalah sekolah ataupun 

perguruan tinggi yang mengadakan program magang ataupun 

pelatihan kerja. Seorang mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan 

diri terlebih dahulu dengan menumbuhkan pola pikir pertumbuhan 

(growth mindset) untuk meningkatkan daya saing dan 

kelangsungan dalam karir. Tentunya kesiapan diri tersebut harus 

tetap beriringan dengan berkembangnya digitalisasi pada industri 

perbankan syariah (Pratiwi, 2020). 

McClelland berpendapat bahwa kompetensi adalah atribut 

mendasar yang memiliki peran lebih penting dalam 

memproyeksikan kesuksesan di tempat kerja (Apriliana & 

Nawangsari, 2021). Untuk menjaga eksistensi sumber daya 

manusia di era disrupsi ini dibutuhkan kompetensi seperti 

penguasaan teknologi (Nur’ Aini & Nikmah, 2019), kemampuan 

berinovasi, kesiapan untuk belajar mengadaptasi diri, serta 
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kemampuan untuk menginspirasi kreativitas di lingkungan kerja 

(Sutrisno & Prasetyo, 2020). Penelitian Khairani (2020) dan 

Ramadhani (2022) menyatakan bahwa kompetensi dapat 

mempengaruhi kesiapan kerja seseorang. Akan tetapi ada pula 

penelitian yang bertentangan dengan pernyataan tersebut, bahwa 

kompetensi tidak sampai mempengaruhi secara langsung terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa (Ismoyo & Wahjudi, 2023).  

Selain kompetensi, faktor selanjutnya yang mempengaruhi 

kesiapan kerja mahasiswa adalah locus of control (Rohman, 2021). 

Locus of control merupakan keyakinan seseorang tentang kekuatan 

lebih tinggi bertanggung jawab atas keadaan dalam kehidupannya 

(Jayanti, 2021). Berdasarkan pendapat Rotter terdapat dua arah 

panyesuaian yang dapat dituju oleh locus of control: yakni internal 

dan eksternal (Afista & Hidayatulloh, 2020). Seseorang dengan 

orientasi locus of control eksternal umumnya meyakini bahwa 

faktor-faktor luar dan orang lainlah yang bertanggung jawab atas 

arah hidupnya, individu seperti ini sering terlibat oleh pekerjaan 

dimana keberuntungan memiliki peran besar dalam hasilnya 

(Syatriadin, 2017).  

Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti pada orientasi 

external locus of control saja, hal ini bertujuan untuk kebaruan 

penelitian serta masih terbatasnya sumber referensi yang 

mengangkat tema tersebut. Selain itu, Fadilah & Mahyuny (2018) 

juga menyatakan bahwa aspek utama yang memengaruhi locus of 

control mahasiswa adalah aspek dari luar atau eksternal. Kemudian 

Hidayatulloh (2021) menyimpulkan bahwa locus of control 

internal maupun eksternal secara positif mempengaruhi kesiapan 

kerja. Namun, apabila seorang dengan external locus of control 

cenderung mengalami kesulitan pada kesiapan kerjanya, karena ia 

percaya korelasi antara usaha dengan pencapaian kesuksesannya 

sangat terbatas, baginya kesuksesan dikontrol oleh faktor luar. 

Sehingga ada pula yang menyimpulkan bahwa locus of control, 

baik dari internal maupun eksternal tidak sampai memperngaruhi 

kesiapan kerja seseorang (Setiawan & Yusnaini, 2021). 
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Kemudian, terdapat faktor person (kognitif) yang 

mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa yaitu self-efficacy 

(Auliya, 2020). Menurut Albert Bandura self-efficacy merupakan 

kepercayaan pada kapabilitas pribadi seseorang untuk mengatasi 

dan menyelesaikan masalah secara efisien, serta keyakinan pada 

diri seseorang dapat berfungsi dengan baik dalam situasi  tertentu 

(Mufidah, 2022). Imam Gunawan (2019) dan Nasution (2022) 

menyimpulkan adanya pengaruh antara self-efficacy dan tingkat 

kesiapan kerja mahasiswa. Namun ada pula penelitian lain yang 

bertentangan, bahwa kesiapan kerja tidak dipengaruhi oleh self-

efficacy (Khairani, 2020).  

Disamping adanya gap riset diatas, alasan penulis melakukan 

penelitian yang ditujukan oleh mahasiswa perbankan syariah 

karena salah satu industri yang terdampak cukup besar dari era 

disrupsi teknologi adalah industri perbankan. Dan hal tersebut 

menarik untuk diteliti lebih dalam. Mahasiswa Perbankan Syariah 

memiliki output utama lapangan pekerjaannya pada industri 

perbankan syariah. Hampir seluruh lini perbankan mengurangi 

tenaga kerjanya dan digantikan oleh mesin. sehingga hal ini juga 

berdampak terhadap potensi minimnya keterserapan tenaga kerja 

di sektor itu sendiri, kemudian persaingan kerja pada industri 

perbankan syariah tidak hanya tertuju diantara mahasiswa 

perbankan saja melainkan seluruh jurusan.  

Mahasiswa perbankan syariah khususnya angkatan 2018-

2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan merupakan 

mahasiswa yang telah menjalankan hampir seluruh studi teorinya 

atau dapat dikategorikan mahasiswa bebas teori, kemudian 

mahasiswa angkatan ini telah memiliki pengalaman praktik 

lapangan yang mengharuskan mahasiswa untuk merasakan dan 

melakukan secara langsung semua kegiatan yang terjadi pada dunia 

kerja yang sesungguhnya. Sehingga peneliti meyakini bahwa 

mahasiswa perbankan syariah khususnya angkatan 2018-2020 UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berpotensi untuk menjadi 

subjek pada penelitian ini. 
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Berikut ini sebuah hasil wawancara pada tanggal 29 

November 2023 kepada Saudara Mustakim, alumni mahasiswa 

perbankan syariah angkatan 2018 yang telah bekerja di Bank 

Syariah Indonesia KCP Pekalongan Wahid Hasyim, ditemukan 6 

orang sesama angkatannya yang bekerja di BSI. Serta dengan 

Saudari Rosita Dwi Riskiana yang telah bekerja di BSI Area 

mengenai jumlah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 

yang terserap oleh lembaga keuangan syariah berjumlah 6 orang, 3 

diantaranya memasuki industri perbankan syariah. Dalam hal ini 

dapat disimpulkan, bahwa terserapnya mahasiswa perbankan 

syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari angkatan 

2018 – 2019 masih sangat sedikit, dan belum ada peningkatan dari 

setiap angkatannya. 

Kemudian beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 

2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyatakan 

bahwa mereka berminat untuk bekerja di industri perbankan 

syariah, namun tidak sedikit pula yang merasa bahwa era disrupsi 

ini samakin ketat persaingan kerjanya. 

 

Gambar 1.1 

Polling Perspektif Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Grup whatsapp PBS 2020, diterima pada tanggal 19 

November 2023 

 

Polling menunjukkan bahwa 63 dari 115 mahasiswa 

perbankan syariah angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
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Pekalongan tertarik untuk bekerja di sektor perbankan syariah. Hal 

ini menunjukkan sekitar 54% mahasiswa berminat untuk bekerja 

sesuai bidang pendidikannya. Di sisi lain, hasil polling juga 

menunjukkan bahwa 67 dari 115 mahasiswa merasa bahwa era 

disrupsi teknologi telah meningkatkan tingkat persaingan dalam 

industri perbankan syariah.  

Kombinasi antara minat yang tinggi untuk bekerja di 

perbankan syariah dan kesadaran akan ketatnya persaingan akibat 

disrupsi teknologi mengindikasikan bahwa para mahasiswa merasa 

perlu untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang sesuai, 

serta pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan terkini 

di bidang teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya 

pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi mereka yang ingin 

memasuki industri perbankan syariah dalam menghadapi tantangan 

kompetitif yang terus berkembang. 

Mengingat konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penulis berkeinginan untuk meneliti masalah ini lebih lanjut 

dengan mengangkat judul “Determinant Work Readiness 

Mahasiswa Perbankan Syariah Di Era Disrupsi Teknologi 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif Angkatan 2018-2020 

Prodi Perbankan Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah competence secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap work readiness mahasiswa? 

2. Apakah external locus of control secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap work readiness mahasiswa? 

3. Apakah self-efficacy secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap work readiness mahasiswa? 

4. Apakah competence, external locus of control, dan self-

efficacy secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap work readiness mahasiswa? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 
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Tujuan Penelitian 

Berikut penjelasan tujuan penelitian berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dituliskan sebelumnya: 

1. Untuk menguji secara parsial pengaruh competence terhadap 

work readiness mahasiswa. 

2. Untuk menguji secara parsial pengaruh external locus of 

control terhadap work readiness mahasiswa. 

3. Untuk menguji secara parsial pengaruh self-efficacy terhadap 

work readiness mahasiswa. 

4. Untuk menguji secara simultan pengaruh competence, 

external locus of control, serta self-efficacy terhadap work 

readiness mahasiswa. 

Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat pada 

bertambahnya khasanah keilmuan khususnya mengenai 

Determinant Work Readiness Mahasiswa Perbankan Syariah 

Di Era Disrupsi Teknologi dengan menggunakan studi kasus 

pada mahasiswa aktif angkatan 2018-2020 Prodi Perbankan 

Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menuangkan 

pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah. 

b. Bagi mahasiswa prodi perbankan syariah UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai warning diri 

untuk terus mengasah potensi yang dimiliki dan merasa 

siap ketika memasuki dunia kerja.  

c. Bagi institusi pendidikan, sebagai pihak yang 

berkontribusi untuk mempersiapkan lulusan yang 

kompeten sesuai dengan bidangnya, serta dapat menjadi 

faktor pendorong mahasiswanya agar semangat 

mengupgrade kemampuan yang dimiliki. 

d. Bagi pihak bank, sebagai acuan perekrutan tenaga kerja 

yang lebih tepat serta menjalin kemitraan pendidikan 
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sehingga membantu menciptakan kesiapan kerja yang 

lebih baik di kalangan mahasiswa. 

e. Bagi peneliti lain, sebagai acuan serta bahan literasi untuk 

menambah wawasan dan informasi penelitian selanjutnya. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai 

penelitian ini maka sistematika pembahasannya akan dibagi 

kedalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Memuat dasar pemilihan judul 

penelitian. Pada bab ini berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II  Landasan Teori 

Pada bab ini memuat dua sub bab yaitu 

landasan teori dan tinjauan pustaka guna 

menganalisis pokok permasalahan dalam 

penelitian. Sub bab selanjutnya yaitu berupa 

kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III  Metode Penelitian 

Terdiri dari gambaran dan tahapan 

penelitian yang menjelaskan tentang jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, variabel penelitian, setting 

penelitian, sumber data, skala pengukuran, 

teknik pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

Berisi pembahasan dan analisis data. 

Data penelitian yang diperoleh dikelola dan 

dianalisis pada bagian ini, sehingga menjadi titik 

perhatian. 

BAB V  Kesimpulan 
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Bab ini berisi penutup yaitu kesimpulan 

yang diperoleh setelah penelitian dilakukan, 

serta pemaparan keterbatasan penelitian dan juga 

saran untuk beberapa pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasakan hasil analisis penelitian dan pembahasan diatas 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Competence berpengaruh positif dan signifikasi terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa Perbankan Syariah UIN K.H 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil thitung sebesar 4,059 > dari ttabel sebesar 1,97623 dengan 

tingkat signifikasi 0,00 < dari 0,05 maka dapat dinyatakan 

bahwa H01 ditolak dan Ha1  diterima. Artinya semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kesiapan kerja mahasiswa tersebut. 

2. External Locus of Control berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesiapan kerja mahasiswa Perbankan Syariah UIN 

K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil thitung sebesar 3,077 > dari ttabel sebesar 1,97623 

dengan tingkat signifikan 0,002 < dari 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya 

semakin tinggi external locus of control yang didapatkan maka 

akan semakin tinggi pula tingkat kesiapan kerja mahasiswa 

tersebut. 

3. Self-Efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa Perbankan Syariah UIN K.H 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil thitung sebesar 6,064 > dari ttabel sebesar 1,97623 dengan 

tingkat signifikan 0,000 < dari 0,05 maka dapat dinyatakan 

bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya semakin tinggi 

self-efficacy yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kesiapan kerja mahasiswa tersebut. 

4. Competence, External Locus of Control, dan Self-Efficacy 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau 

bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa Perbankan 

Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dilihat 
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pada nilai Fhitung 69,128 > Ftabel 2,67 dan nilai Sig. adalah 0,000 

< 0,05, maka H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya, apabila 

mahasiswa memiliki tingkat kompetensi, external locus of 

control, dan self-efficacy yang tinggi maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kesiapan kerja mahasiswa tersebut. 

5. Berdasarkan nilai Adjusted R Square adalah 0,578. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa competence, external locus of 

control, dan self-efficacy mampu mempengaruhi work 

readiness sebesar 57,8%. Sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. 

Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya adalah: 

1. Keterbatasan pada objek dan sampel penelitian karena hanya 

dilakukan untuk mahasiswa yang masih aktif serta tertuju pada 

angkatan 2018-2020 prodi perbankan syariah UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

2. Selain responden, variabel yang digunakan juga masih 

terbatas. 

3. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengembalian 

kuesioner serta kurangnya partisipasi dari subjek penelitian 

yang dituju. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan 

keterbatasan penelitian ini, maka dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Perbankan Syariah UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan 

Dengan adanya pengaruh competence terhadap kesiapan 

kerja maka diharapkan bagi mahasiswa untuk lebih 

meningkatkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft 

skill, karena dalam dunia kerja, kompetensi menjadi hal yang 
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sangat perlu dimiliki oleh calon angkatan kerja sebelum terjun 

ke dunia kerja. Kemudian pada external locus of control, 

dengan diberikannya dukungan baik dari lingkungan sekitar, 

jadikan hal tersebut sebagai spirit fighter untuk menggali 

potensi yang dibutuhkan dalam menunjang kesiapan kerja 

mahasiswa. Begitupun dengan self-efficcay, setelah menjalani 

usaha dalam meningkatkan potensi diri, berikan kepercayaan 

yang tinggi juga untuk diri sendiri dan yakin dapat siap untuk 

terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademisi 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai 

pihak akademisi diharapkan dapat menjadi salah satu dari 

faktor luar (external locus of control) yang memberikan 

dukungan baik bagi mahasiswanya dalam menunjang kesiapan 

kerja, serta dapat menjadi bahan masukan dan informasi 

peningkatan mutu kampus dalam menyiapkan mahasiswa 

yang tidak hanya siap kerja tetapi juga mampu bertahan lama 

di dunia kerja. 

3. Bagi Stakeholder 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

referensi dan bahan pertimbangan dalam hal pembuatan 

keputusan mengenai perekrutan tenaga kerja agar lebih 

berkompeten. Mahasiswa yang memiliki tingkat kompetensi 

dan self-efficacy yang tinggi lebih unggul dibandingkan 

dengan mahasiswa yang kurang dalam faktor tersebut.  

Kemudian, beberapa item pernyataan pada kuesioner 

terdapat item yang kecil pengaruhnya untuk kesiapan kerja 

mahasiswa, seperti pada variabel competence terletak pada 

item X1_2 dan X1_3, pada variabel external locus of control  

X2_1, X2_2, dan X2_6, kemudian variabel self-efficacy pada 

item X3_1, X3_3, dan X3_5, serta variabel work readiness 

pada item Y_1, Y_4, dan Y_6. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian 

berikutnya. Penulis juga menyarankan untuk pemilihan 
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responden jangan cuma tertuju pada mahasiswa prodi 

perbankan syariah di UIN Gusdur saja, namun dapat 

ditingkatkan untuk mahasiswa di Jawa Tengah. Kemudian, 

menggunakan tambahan variabel lain untuk mengetahui 

variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja 

mahasiswa selain dari faktor competence, external locus of 

control, dan self-efficacy. 
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