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ABSTRAK 

Nama    : FAHMI 

NIM/Jurusan : 90400116092/Akuntansi 

Judul        : Kejujuran dan Tekanan Ketaatan; Dilematika Intensi 

Melakukan Whistleblowing (Studi pada Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejujuran dan tekanan 

ketaatan auditor dalam melakukan tindakan whistleblowing dan untuk mengetahui 

dilematika intensi auditor dalam melakukan tindakan whistleblowing 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

dari informan melalui proses online. Adapun analisis data yang digunakan dengan 

menggunakan metode triangulasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kejujuran auditor 

melakukan tindakan whistleblowing didasari karena niat untuk memperbaiki 

organisasi agar tindakan menyimpang yang melanggar hukum perlahan hilang. 

Akan tetapi kejujuran auditor dalam melakukan tindakan whistleblowing dihalangi 

oleh tekanan ketaatan yang ada di lingkungan kerjanya. Tekanan ketaatan tersebut 

seperti, Tekanan ketaatan oleh kekuasaan pimpinan didalam organisasi, tekanan 

ketaatan dari rekan kerja, dan tekanan ketaatan yang bersumber dari dalam diri 

sendiri. Sehingga ketiga tekanan ketaatan tersebut menghalangi auditor dalam 

melakukan tindakan whistleblowing. Adapun dilematika intensi auditor dalam 

melakukan tindakan whistleblowing muncul apabila; pertama, ada niat untuk 

melaporkan adanya tindakan menyimpang yang melanggar hukum tetapi ada 

keraguan yang dalam dirinya karena adanya ketakutan terkait dampak yang 

didapatkannya setelah melakukan tindakan whistleblowing. Kedua, ada niat untuk 

melaporkan adanya tindakan menyimpang yang melanggar hukum tetapi ada 

keraguan yang dalam dirinya karena orang yang dilaporkannya mempunyai 

hubungan korelasi dengannya seperti, sahabat dan keluarga. 

 

Kata Kunci: Kejujuran, Tekanan Ketaatan, Whistleblowing System, Dilematika 

Intensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Maraknya tingkat kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintahan 

mendapat perhatian serius dari publik. Sistem pemerintahan yang baik tidak akan 

pernah lepas dengan masalah fraud yang terjadi dalam internal pemerintahan 

tersebut. Menurut Utami et al. (2019) jurnalnya menyatakan bahwa kecurangan 

dapat dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan aset, manipulasi pajak, laporan 

keuangan, dan penyuapan individu ke lembaga. Terjadinya suatu kecurangan 

adalah tindakan yang disengaja, dimana bila kecurangan itu tidak dapat terdeteksi 

oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi 

proses pelaporan keuangan (Jefri dan Mediaty, 2014). Berdasarkan hasil survey di 

tahun 2015 Indonesia berada pada urutan 88 dari 167 negara terkait dengan 

tindakan korupsi pada sektor publik (www.transparency.org). 

Pangesti dan Rahayu (2017) dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan mengalami perubahan yang 

signifikan sebagai akibat dari sejumlah skandal keuangan beberapa organisasi 

pemerintah. Salah satunya kasus korupsi yang melibatkan anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Rizal Djalil yang memberi surat 

perintah audit untuk pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di 

Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. Pada kasus tersebut ditemukan laporan keuangan yang sebelumnya tidak 

wajar mengalami perubahan yang signifikan, sehingga diduga kuat ada
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permintaan sejumlah uang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

kepada yang pihak terkait. 

Profesi akuntan merupakan profesi kepercayaan masyarakat terhadap apa 

yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari profesi akuntan, masyarakat 

mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang 

disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kecurangan 

(fraud) secara kontinyu menjadi ancaman bahkan masalah yang merugikan 

sejumlah pemangku kepentingan (Cahyaningrum et al. 2017). Bukti empiris 

menunjukkan bahwa kecurangan dapat diungkapkan oleh karyawan, auditor 

internal, auditor eksternal dan analis. Oleh karena itu, para regulator telah 

mengakui bahwa pentingnya penerapan whistleblowing system untuk menghalangi 

dan mendeteksi segala bentuk penyimpangan dan kecurangan yang terjadi 

(Schmidt, 2015). 

Tekanan ketaatan merupakan tekanan yang diterima oleh auditor dalam 

menghadapi kekuasaan pimpinan dan rekan kerja untuk melakukan tindakan 

menyimpang dari standar etika. Tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

diperkirakan mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan (Cahyaningrum 

dan Utami, 2015). Kekuasaan pimpinan dan rekan kerja menyebabkan auditor 

tidak lagi memiliki nilai independen dan integritas dalam melaksanakan tugasnya, 

karena adanya tekanan yang dirasakan dalam bekerja. Adanya tekanan ketaatan 

oleh kekuasaan pimpinan dan rekan kerja, akan membuat auditor rentan terhadap 

kepatuhan, sehingga berisiko untuk melakukan tindakan kecurangan. 

Cahyaningrum dan Utami (2015) menyatakan bahwa grup yang mendapatkan 
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perlakuan tekanan ketaatan yang rendah akan menghasilkan keputusan audit 

dengan keakuratan yang tinggi. Semakin auditor berada di dalam tekanan ketaatan 

yang berasal dari kekuasaan pimpinan maupun dari rekan kerja, akan memicu 

auditor berperilaku tuna fungsi dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai 

dengan standar profesional. 

Kecurangan pelaporan keuangan adalah perilaku yang disengaja atau 

ceroboh, baik oleh tindakan atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan 

yang menyesatkan. Kecurangan yang terjadi menyebabkan kerugian bagi para 

pengguna laporan keuangan (Libriani dan Utami, 2015). Berdasarkan perspektif 

akuntansi, pendapatan, laba atau aset lainnya biasanya dilebih-lebihkan. 

Sementara itu kerugian, biaya, atau kewajiban biasanya dikurangi (Dalnial et al. 

2014). Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan 

maupun instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya 

dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya 

untuk memperoleh. Seperti kasus praktek jual beli opini yang melibatkan Ali 

Sadil dan Rochmadi Saptogiri sebagai auditor Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. Keduanya terbukti menerima suap agar memberikan opini 

wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan kemendes. Kasus tersebut menambah panjang daftar korupsi yang 

melibatkan auditor negara. 

Mengecilkan pendapatan atau melebih-lebihkan biaya merupakan indikasi 

perusahaan yang ingin mengurangi kewajiban pajak mereka (Fikri, 2015). Hal ini 

terbukti dari kasus yang diketahui bahwa pengakuan pendapatan yang tidak tepat, 
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termasuk pendapatan fiktif dan perbedaan waktu. Melihat semakin maraknya 

tindakan kecurangan, membuat pelaporan tindakan tidak etis itu menjadi sesuatu 

yang penting (Mayasari et al. 2017). Dalam islam, tindakan kecurangan yang 

bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala dan para Rasul-Nya 

pasti akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran/3 Ayat 54 tentang orang-orang kafir 

yang membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa ta’ala sendiri yang akan 

membalas tipu daya tersebut, dimana ayat ini berbunyi, 

كِرِيْنَ ࣖ ﴾ مّٰ
ْ
هُ خَيْرُ ال

ّٰ 
هُۗ وَالل

ّٰ 
رَ الل

َ
رُوْا وَمَك

َ
 ﴿وَمَك

Terjemahnya: 

“Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun 

membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. 

 

Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menafsirkan bahwa, 

sesungguhnya kalian harus mengetahui bahwasanya ketika kalian melakukan tipu 

daya kepada sesama orang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta’ala akan 

membalas tipu daya kalian dan menimpakkan kesengsaraan kepada orang-orang 

yang melakukan tipu daya. Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan 

tipu daya akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala berupa 

kesengsaraan. Seorang auditor muslim dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya 

memperhatikan setiap perbuatan mereka. Auditor kiranya harus memiliki sifat 

independensi yang tinggi tanpa adanya keberpihakan ke satu pihak tertentu. 

Auditor tersebut harus bersikap jujur dan kebal terhadap tekanan-tekanan yang 

bisa membuatnya terjebak dalam perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan 
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yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala seperti penjelasan ayat 

diatas. Ketika auditor tersebut lalai dari aturan dan melanggar ketentuan Allah 

Subhanahu wa ta’ala, berarti auditor tersebut akan mendapatkan balasan dari 

Allah Subhanahu wa ta’ala berupa kesengsaraan.  

Dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah 

kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran serta etika 

yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses anti-fraud dan pengendalian, serta 

mengembangkan proses pengawasan yang memadai. Dixon (2016) menyatakan 

bahwa dalam melakukan whistleblowing hendaknya dilakukan oleh whistleblower 

atas dasar kejujuran meski dalam melakukan pengaduan tersebut diikuti oleh 

ketakutan apabila di masa yang akan datang tindakan yang diambil justru 

memberikan efek buruk bagi dirinya seperti ancaman, intimidasi oleh rekan kerja 

bahkan kehilangan pekerjaan. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak 

jujur dan tegas dalam melaksanakan audit, objektifitas diperlukan agar auditor 

dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintahan pihak 

tertentu yang berkepentingan atas hasil audit (Wardana dan Arianto, 2016). 

Sistem yang mengeliminasi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran 

dan keterbukaan merupakan whistleblowing system (Cahyaningrum et al. 2017). 

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Wardana dan 

Arianto, 2016). Memenuhi adanya tuntutan penerapan good governance yang 

tinggi dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik 

kecurangan lainnya, maka Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di 
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Indonesia resmi menerbitkan Pedoman Umum whistleblowing system pada tahun 

2008. Meskipun kebijakan whisteblowing system ini masih baru diterapkan di 

Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya penerapan kebijakan whistleblowing 

system di perusahaan maupun organisasi pemerintah terus meningkat. 

Kecurangan memang tidak dapat dihilangkan, tetapi setidaknya 

kecurangan dapat diminimalisir (Hariawan et al. 2020). Hal terpenting dalam 

penerapan whistleblowing system adalah apakah karyawan yang mengetahui 

terjadinya kecurangan mau melaporkan atau tidak (Saud, 2016). Kecenderungan 

sikap mendukung tindakan whistleblowing secara logis akan meningkatkan minat 

whistleblower untuk melakukan tindakan whistleblowing. Penerapan 

whistleblowing system yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan 

karena adanya komitmen organisasi (Wahyuni dan Nova, 2018). Whistleblowing 

system mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan 

keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

Alleyne et al, (2013) mengatakan bahwa alasan penting yang digunakan 

oleh manajemen untuk menerapkan prosedur terkait dengan whistleblowing 

system adalah karena whistleblowing system dapat digunakan sebagai strategi 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sebelum suatu masalah 

bertambah rumit. Whistleblowing merupakan pelaporan yang berupaya 

mengungkapkan suatu kecurangan atau ketidakberesan yang terjadi dalam tubuh 

suatu organisasi (Noviani dan Sambharakreshna, 2014). Menurut KNKG (Komite 

Nasional Kebijakan Governance) di dalam Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau 
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perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain 

yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan 

oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau 

lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. 

Pihak pengadu (whistleblower) adalah seseorang yang melaporkan 

perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi 

tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang 

memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Semakin tinggi 

komitmen profesional maka akan semakin tinggi pula untuk menganggap bahwa 

penerapan whistleblowing system menjadi suatu hal yang penting (Amelia, 2018). 

Setyawati et al, (2015) mengatakan bahwa menjadi whistleblower 

bukanlah perkara mudah, menjadi seorang whistleblower memang penuh risiko. 

Dalam melakukan tindakan whistleblowing, tentunya memiliki dampak bagi 

whistleblower itu sendiri. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif yang 

dapat terjadi seperti mendapat penghargaan, penghindaran potensi kewajiban 

legal, dan kenaikan pangkat. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi seperti 

kehilangan pekerjaan yang kemudian diikuti sulitnya mendapat pekerjaan, 

mendapat ancaman dan intimidasi (Setianto et al. 2016). 

Peran auditor internal yang independen sangatlah penting sebagai suatu 

bagian komponen pengawasan struktur pengendalian internal dari suatu 

organisasi. Audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang 

independen dan objektif dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 
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operasi organisasi. Auditor internal ibarat dokter, fraud ibarat penyakit, dan 

auditee ibarat pasien (Gamar dan Djamhuri, 2015). 

Auditor internal lebih terfokus pada pemberian arahan-arahan terkait 

dengan topik pemeriksaan yang dilakukan. Apabila ada hal-hal yang perlu 

mendapat perbaikan, maka auditor internal memberi kesempatan kepada auditee 

untuk segera memperbaikinya. Demikian pula, jika itu adalah tentang keterbukaan 

informasi, auditor pertama diharapkan menjadi pihak pertama untuk menentukan 

apakah ada bendera merah yang tidak etis atau penipuan (Perdana et al. 2018). 

Instansi pemerintah rawan akan terjadinya penyalahgunaan, oleh karena itu 

dibutuhkan aturan yang mengikat dan auditor yang independen. Sehingga dalam 

pelaksanaannya, diharapkan auditor internal dituntut memiliki sikap 

profesionalisme. Internal auditor dengan sikap profesionalisme dapat melakukan 

whistleblowing untuk mengungkap segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam 

suatu instansi (Rini dan Hariyanto, 2019). 

Banyaknya kasus pelanggaran akuntansi yang terjadi baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri mencerminkan bahwa terdapat pergeseran sikap para 

akuntan maupun auditor. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah 

menginisiasi program reformasi birokrasi. Sebagai perwujudannya, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengharuskan 

kementerian atau lembaga untuk mengimplementasikan whistleblowing system. 

Wahyuni dan Nova (2018) dalam jurnalnya mengatakan penerapan 

whistleblowing system yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan 

karena adanya komitmen organisasi. Alleyne et al. (2013) yang mengatakan 
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bahwa alasan penting yang digunakan oleh manajemen untuk menerapkan 

prosedur terkait dengan whistleblowing system adalah karena whistleblowing 

system dapat digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas sebelum suatu masalah bertambah rumit.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kejujuran dan Tekanan 

Ketaatan; Dilematika Intensi Melakukan Whistleblowing. Hal ini dikarenakan 

terdapat dilematis saat menjadi whistleblower, sehingga seseorang yang berasal 

dari internal organisasi umumnya akan menghadapi dilema dalam memutuskan 

apakah harus meniup peluit atau membiarkannya tetap tersembunyi. Oleh sebab 

itu, whistleblower harus dilindungi karena pengungkapan yang dilakukannya 

untuk kepentingan umum dan untuk memerangi korupsi dan malapraktek yang 

terjadi. 

B Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kejujuran dan Tekanan Ketaatan Auditor BPK dalam 

Melakukan Whistleblowing ? 

2. Apa Makna Dilematika Intensi Auditor BPK dalam Melakukan  

Whistleblowing ? 

C Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia sebagai whistleblower dalam melakukan whistleblowing guna 
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mengungkap fraud. Peneliti berfokus pada bagaimana auditor Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, bisa 

memposisikan dirinya sebagai whistleblower dalam mengungkap fraud yang 

terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Demi menunjang fokus penelitian diatas, peneliti menggunakan teori 

perilaku terencana (Theory Of Planned Behavior). Teori perilaku terencana 

diharapkan mampu membuat auditor lebih termotivasi untuk melakukan 

whistleblowing di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan perilaku 

jujur di dalam diri auditor sehingga integritasnya tetap terjaga. 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Kejujuran Adapun yang akan dibahas pada 

fokus kejujuran yaitu: 

- Kesesuaian antara ucapan 

dengan kenyataan sebenarnya 

- Kesesuaian antara perbuatan 

dengan kenyataan sebenarnya 

- Kesesuaian antara perasaan 

dengan kenyataan sebenarnya 

2 Tekanan Ketaatan Adapun yang akan dibahas pada 

fokus ini yaitu: 

- Tekanan ketaatan dari auditee 

- Tekanan ketaatan dari atasan 

- Tekanan ketaatan dari rekan 

kerja 

3 Dilematika Intensi Adapun yang akan dibahas pada 

fokus ini yaitu: 

- Dilematika Normatif 

- Dilematika Korelasional 
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D Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk 

menjelaskan atau menggambarkan hasil yang terkait dari literatur, buku ilmiah, 

dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan inti masalah yang akan 

diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pokok permasalahn yang akan diteliti belum 

pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu, beberapa penelitian 

terdahulu perlu dipaparkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 1.2 

Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Nama Metode & 

Pendekatan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Setianto et al. 

(2016) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

srudi eksperimental 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

grup yang mendapatkan perlakuan 

tekanan ketaatan tinggi dan 

kepercayaan pada pimpinan yang 

tinggi pula maka memperbesar 

potensi seseorang untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. 

Cahyaningrum 

et al. (2017) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

studi eksperimental 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

munculnya perilaku jujur dari subyek 

dengan membeberkan adanya tindak 

kecurangan atas laporan rencana 

pembeliannya kepada pihak yang 

memiliki otoritas lebih tinggi 

dibandingkan dengan pelaku 

kecurangan. 

Iftikar et al. 

(2018) 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian kausal 

komparatif dengan 

pendekatan paradigma 

kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Profesionalisme, Komitmen 

Organisasi, dan Intensitas Moral 

Karyawan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

Whistleblowing 

Dewi dan 

Dewi (2019) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Profesionalisme, Komitmen 

Organisasi, & Ethical Sensitivity 
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pengambilan data 

menggunakan 

kuesioner 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Intensitas dalam melakukan 

Whistleblowing. 
Harahap et al. 

(2020) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

studi eksperimen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan pada niat 

melakukan whistleblowing 

berdasarkan level komitmen religius. 

Temuan ini menyiratkan bahwa 

adanya jalur pelaporan anonim dapat 

mendorong individu untuk melakukan 

whistleblowing. 

E Kebaruan (Novelty) Hasil Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana auditor menghilangkan rasa 

dilematika intensi di tengah banyaknya tekanan ketaatan yang diterimanya untuk 

berbuat jujur dalam melakukan tindakan whistleblowing. Beberapa penelitian 

sebelumnya telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor 

dalam melakukan tindakan whistleblowing, bentuk kejujuran dan tekanan ketaatan 

calon whistleblower dalam melakukan tindakan whistleblowing. Ada penelitian 

yang menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan auditor 

untuk melakukan tindakan whistleblowing. beberapa faktor tersebut sudah ada 

dalam banyak penelitian sebelumnya, namun disisi lain ada juga penelitian yang 

menemukan hal yang menjadi hambatan dalam melakukan tindakan 

whistleblowing. Alasan dibalik temuan-temuan penelitian tersebut tentunya juga 

sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian yang dimiliki oleh pelaku atau 

orang yang berupaya untuk mengetahui tindakan whistleblowing. Oleh karena itu 

penelitian ini mencari tahu bagaimana dilematika intensi seorang auditor sebagai 

calon whistleblower di tengah tekanan ketaatan yang diterimanya untuk bersikap 

jujur dalam mengungkap kecurangan. 
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Nilai kejujuran dalam hal ini akan dihadapkan dengan salah satu kondisi 

yang membuat auditor sebagai calon whistleblower terhambat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. Hubungan nilai kejujuran dengan tekanan ketaatan ini 

dianggap sebagai suatu kondisi yang memunculkan rasa dilematika intensi 

auditorketika hendak melaporkan adanya tindakan yang menyimpang. Dengan 

demikian hal ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya auditor untuk bersikap 

jujur ditengah adanya beberapa tekanan yang dialami sehinggah rasa dilematika 

tersebut bisa diminimalisir demi tercapainya whistleblowing dalam pengungkapan 

fraud. 

F Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka, adapun tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui kejujuran dan tekanan ketaatan auditor BPK dalam 

melakukan whistleblowing. 

2) Untuk mengetahui makna dilematika intensi auditor BPK dalam 

melakukan whistleblowing. 

G Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan 

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat maupun konstribusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Theory of Planned 

Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dimana teori ini 
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menggambarkan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu itu 

(behavioral intention) terhadap perilaku tertentu. Teori ini dilandasi pada 

postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari 

informasi atau keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku 

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

individu, bahwa dalam melakukan suatu tindakan harus memperhatikan 

atau mengontrol perilakunya. Selain itu, individu tersebut dapat 

membedakan perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Penelitian ini 

dapat juga melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku individu, 

khususnya dalam pengambilan suatu keputusan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sarana memberikan 

informasi bagi organisasi dalam hal ini yaitu instansi pemerintah agar 

dapat memgembangkan whistleblowing system serta memberi sosialisasi 

kepada karyawan akan pentingnya whistleblowing. Disarankan organisasi 

membentuk prosedur pelaporan tindak kecurangan yang terstruktur 

sehingga karyawan tidak kesulitan apabila ingin melapor. Adapun untuk 

auditor internal dalam lingkup instansi pemerintahan daerah agar  

meminimalisir fraud, dibutuhkan penajaman peran auditor internal dalam 

mencegah dan mendeteksi fraud, sehingga diharapkan pemerintah pusat 

maupun daerah memberi ruang yang cukup untuk auditor melaksanakan 

peran dan fungsinya secara maksimal, agar pencapaian tujuan pemerintah 

daerah dapat terlaksana secara akuntabel. 
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3. Manfaat Regulasi 

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan wawasan penting yang 

lebih luas dan kritis lagi bagi para pembuat kebijakan auditor yang 

mengawasi dan memeriksa hasil kerja dari manajemen. Diharapkan 

aparatur penegak hukum dapat memaksilmalkan pemberian perlindungan 

terhadap whistleblower. Adapun ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 

2014. Perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini ialah 

perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka dan 

secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau 

kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai seorang saksi sekaligus juga 

tersangka dalam kasus yang sama. Pengertian ini belum mencakup pelaku 

yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan yang mungkin 

tidak termasuk dalam pengertian saksi. Sehingga dapat dikatakan 

perlindungan hukum terhadap whistleblower saat ini belum ada peraturan 

perundang-undangan yang pesifik mengaturnya. Pengaturan tentang 

perlindungan hukum bagi whistleblower harus diatur secara legal sesuai 

dengan perkembangan restorasi hukum guna menciptakan keadilan sosial 

bagi seluruh stakeholder dan sebagai tujuan hukum 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Theory of Planned Behavior 

 Teori ini dikemukakan oleh Ajzen tahun 1991 yang merupakan 

penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan 

Ajzen tahun 1975. Reason action theory mengatakan ada dua faktor penentu 

intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif. Sikap pribadi merupakan evaluasi 

positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma subjektif 

adalah persepsi pikiran seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tertentu. Namun Ajzen berpendapat bahwa reason 

action theory belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya 

berada di bawah kontrol seseorang. Karena itu dalam theory of planned behavior 

Ajzen menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu perceived 

behavioral control. Perceived behavioral control merupakan bentuk reaksi 

pikiran individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku 

tertentu. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku individu dipengaruhi 

oleh niat individu itu (behavioral intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. 

Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (attitude), 

norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 

(perceived behavioral control). Teori ini dilandasi pada postulat teori yang 

menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau 

keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut (Hidayat dan 
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Nugroho, 2010). Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan 

terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, 

hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. 

Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu. 

Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, behavior belief 

artinya keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil 

tersebut. Kedua adalah normative belief artinya keyakinan individu terhadap 

harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya. 

Teori keperilakuan ini menggambarkan sikap dan perilaku seorang auditor 

dalam melakukan audit. Pemerintah membutuhkan jasa auditor untuk melakukan 

pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan dan dari hasil pemeriksaan tersebut 

akan menghasilkan opini audit yang digunakan pada pengguna laporan keuangan 

eksternal dan internal pemerintahan untuk mengukur apakah manajemen 

keuangan pemerintahan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar 

yang berlaku. Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan auditor yang berintegritas dan 

berkualitas (Arumsari dan Budiartha, 2016). 

Integritas auditor menjadi perhatian utama baik bagi klien maupun publik 

dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Hanif, 2013). Auditor dalam 

menjalankan fungsinya, sering mengalami konflik kepentingan dengan 

manajemen perusahaan, yang dimana manajemen ingin agar operasi perusahaan 

atau kinerjanya tampak berhasil salah satunya tergambar melalui laba yang lebih 

tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan (Agus dan Pertiwi, 2013). 
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Namun, dalam praktiknya auditor berada dalam situasi yang dilematis, disatu sisi 

auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, namun 

disisi lain auditor juga harus memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang 

membayar fee atas jasanya demi kepuasan klien agar tetap memakai jasanya 

diwaktu yang akan datang, posisi yang dilematis tersebut tentu dapat 

memengaruhi kenerjanya (Ramadhanty, 2013). 

Apabila seorang auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan menerapkan 

attitude dalam pemeriksaannya, maka auditor tersebut akan merasa enggan atau 

takut untuk melakukan kesalahan dengan sengaja dalam melakukan pekerjaannya, 

karena adanya hukum dan aturan yang mengikat profesinya. Seorang auditor yang 

dapat bekerja dengan menjaga kepercayaan yang diberikan padanya maka dengan 

otomatis kinerja auditor tersebut baik yang kemudian akan berdampak pada nama 

baik tempatnya bekerja, serta dapat juga berpengaruh terhadap kepercayaan 

masyarakat dan pihak-pihak yang akan memakai laporan keuangan auditan 

tersebut. Demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance), ini juga disertai dengan tuntutan dari masyarakat terkait dengan 

keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap auditor sehingga dalam merespon 

tuntutan tersebut dibutuhkan badan yang dapat melakukan pemeriksaan terkait 

dengan laporan auditan (Gautama dan Arfan, 2010). teori ini dapat dijadikan 

landasan ataupun acuan dalam melaksanakan audit, agar hasil audit yang di 

berikan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. 
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B. Kejujuran 

Kejujuran dianggap sebagai konsep yang mendefinisikan perilaku yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap nilai hidup, jadi kejujuran berhubungan 

dengan kualitas perbuatan manusia. Meskipun kejujuran berkaitan dengan tingkah 

laku dan sifat dari individu, individu hanya dapat berperilaku dalam konteks 

masyarakat yang memiliki struktur budaya, sosial, politik dan ekonomi (Saifullah, 

2017). Sikap kejujuran didefinisikan sebagai bentuk argumen bagaimana 

seseorang harus bertindak atau dalam hal memberikan alasan untuk membenarkan 

atau memberikan jawaban atas tindakan yang telah dilakukannya (Darimis, 2015). 

Hal yang terpenting dari sisi kejujuran bahwa ini berkaitan dengan struktural 

psikologis individu agar terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Konsep 

kejujuran ini menjadi potensi bagi manusia karena ketika mengoptimalkan potensi 

ini akan membuat manusia menjadi lebih bahagia dan tenang dalam hidupnya. 

Pemahaman seseorang tentang konsep jujur akan memberikan pengaruh kepada 

individu dalam menyikapi nilai kejujuran ini. Sehingga kemudian perlu melihat 

kejujuran bukan hanya dengan kajian konsep akan tetapi juga melalui penelitian 

empiris. 

Konsep kejujuran sangat penting untuk ditanamkan dalam diri seseorang, 

karena agama Islam merupakan agama yang sangat menekankan ajaran kejujuran 

bagi ummatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata jujur/benar dalam Al-

Quran dan Hadits. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Maidah/5 ayat 119 yang 

berbunyi: 
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تِهَا  حْ
َ

رِيْ مِنْ ت جْ
َ

تٌ ت
هُمْ جَن ّٰ

َ
دِقِيْنَ صِدْقُهُمْۗ  ل ذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الص ّٰ هُ هّٰ

ّٰ 
 الل

َ
﴿قَال

عَظِيْمُ ﴾
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ ال هُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُۗ ذّٰ

ّٰ 
بَدًاۗ رَضِيَ الل

َ
لِدِيْنَ فِيْهَآ ا رُ خّٰ نْهّٰ

َ
ا
ْ
 ال

 

Terjemahan: 

“Allah berfirman: “Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari 

kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir dibawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Allah rida 

kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang 

agung”. 

 

Tafsir di dalam Al-Misbah karya Quraish Shihab menafsirkan bahwa “ini 

adalah hari ketika keimanan orang-orang beriman menjadi bermanfaat. Mereka 

disediakan surga yang dialiri sungai-sungai di bawah pepohonannya dan mereka 

hidup kekal di dalamnya. Mereka menikmatinya dengan perkenan Allah dan 

mereka pun puas dengan pahala dari-Nya. Itulah kenikmatan dan keberuntungan 

yang besar”. Seorang auditor yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala 

dengan menerapkan sikap kejujuran akan mendapatkan manfaat dari 

perbuatannya. Manfaat yang di dapatkan oleh auditor akan disiapkan surga yang 

dialiri sungai-sungai. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat kejujuran atau ucapan 

yang mengandung kebenaran bukan hanya mendapatkan manfaat di dunia, tetapi 

akan mendapatkan manfaat di akhirat kelak. 

Sikap kejujuran sangat penting dimiliki oleh seorang karyawan khususnya 

auditor dalam bekerja di lingkup pemerintahan karena memiliki peranan penting 

dalam mengungkapkan praktek-praktek kecurangan yang terjadi di lingkup 

pemerintahan. Sementara fenomena yang terjadi di lingkup pemerintahan, banyak 

karyawan takut untuk melaporkan adanya praktek kecurangan yang terjadi, 
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karyawan di lingkup pemerintahan lebih memilih untuk tutup mulut dan memilih 

untuk tidak jujur dari pada mendapatkan hal negatif dari tindakannya melakukan 

whistleblowing. Melakukan tindakan whistleblowing biasanya dilakukan oleh 

whistleblower atau auditor itu sendiri atas dasar kejujuran meskipun dalam 

melakukan whistleblowing diikuti oleh rasa ketakutan karena memberikan 

dampak negatif bagi dirinya sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah 

adanya intimidasi oleh rekan kerjanya di lingkup pemerintahan dan bahkan dapat 

kehilangan pekerjaannya sebagai auditor. Maka dari itu, perlu adanya 

perlindungan bagi seorang whistleblower dalam melakukan pelaporan adanya 

tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu di lingkup 

pemerintahan. 

Kejujuran mempunyai tiga aspek dalam penerapannya yaitu, kesesuaian 

antara ucapan dengan kenyataan sebenarnya, kesesuaian antara perbuatan dengan 

kenyataan sebenarnya, dan kesesuaian antara perasaan dengan kenyataan 

sebenarnya. Maka dari itu, pentingnya seorang auditor memiliki sikap 

kebenaran/kejujuran ketika melaksanakan profesinya khususnya pada saat 

memberikan opini audit. Untuk membangun karakter jujur adalah dengan cara 

menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kejujuran, 

artinya kejujuran akan terbangun apabila ada teladan yang dijadikan parameter 

perilaku dalam kehidupan. Allah menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi 

Wasallam sebagai teladan bagi manusia dalam berbuat kejujuran. Hanya egoisme 

yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi 

Wasallam (Yumnah, 2019). 
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C. Tekanan Ketaatan 

Secara harfiah tekanan ketaatan berasal dari dua suku kata yaitu tekanan 

dan ketaatan. Tekanan (pressure) adalah pengaruh atau efek dari seseorang atau 

sesuatu, sedangkan ketaatan (obedience) dalam perilaku manusia merupakan 

bentuk pengaruh sosial dimana seseorang menghasilkan instruksi eksplisit atau 

perintah dari pihak yang berwenang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan 

ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu 

dengan perintah langsung dari perilaku individu lain (Partwatha et al, 2017). 

Tekanan ketaatan merupakan jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika 

individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain. Teori ketaatan 

menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber 

yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang diberikannya. Hal 

ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk 

legitimasi power atau kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena 

ada posisi khusus dalam struktur hierarki organisasi. 

Tekanan ketaatan biasanya berasal dari seseorang yang memiliki 

kekuasaan, misalnya auditor senior, klien, atau bisa juga antara atasan dengan 

bawahan, dalam penelitian ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang 

diterima oleh auditor dalam menjalankan pekerjaan auditnya baik dari entitas atau 

klien yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar 

etika demi tujuan dari entitas atau klien yang diperiksa. Yustrianthe (2012) 

menyatakan bahwa auditor akan merasa dalam tekanan ketaatan saat mendapatkan 

perintah dari atasan atau dari klien untuk melakukan yang mereka inginkan yang 
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mungkin bertentangan dengan standar dan etika profesi auditor. Teori ketataan 

menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan adalah individu yang dapat 

mempengaruhi orang lain dengan memberikan perintah. Ada enam dimensi 

kekuatan interpersonal dari pengaruh timbal balik yang terjadi antara dua pihak 

sumber pengaruh dan penerima pengaruh, yaitu: 

1. Reward Power 

Adalah kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena atasan 

mempunyai kemampuan memberi penghargaan kepada bawahan. 

2. Coersive Power 

Adalah kemampuan atasan untuk memberikan hukuman kepada bawahan. 

3. Legitimate Power 

Adalah kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena 

posisinya dalam struktur organisasi. 

4. Referent Power 

Adalah kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena kualitas 

dan kesukaan akan kharismanya. 

5. Expert Power 

Adalah kekuatan atasan yang muncul karena kemampuan atasan dianggap 

lebih baik dibandingkan dengan bawahan. 

6. Informational Power 

Adalah kekuasaan atasan yang muncul karena isi informasi yang 

dikomunikasikan oleh atasan kepada bawahan. 
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Auditor ketika melaksanakan proses audit tidak jarang akan mengalami 

tekanan kerja, seperti adanya tekanan ketaatan dari atasan ataupun entitas yang 

diperiksanya. Auditor akan merasa berada dalam tekanan ketaatan pada saat 

mendapat perintah dari atasan ataupun permintaan entitas untuk melakukan apa 

yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan etika 

profesi auditor. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi dan 

berpegang teguh pada standar auditing dan etika profesi. Namun tidak jarang 

muncul potensi konflik ketika auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya, tetapi di sisi lain dituntut pula untuk memenuhi perintah dari 

atasan maupun entitas yang diperiksa. Tekanan tersebut akan mempengaruhi 

auditor dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah dalam audit 

judgment. Dengan kata lain, auditor yang merasa berada dibawah tekanan akan 

menunjukkan perilaku dysfunctional dengan menyetujui untuk melakukan 

kesalahan ataupun pelanggaran etika. Situasi konflik inilah yang membuat auditor 

mengalami kebimbangan dalam mempertahankan independensinya. 

D. Dilematika Intensi 

Dilematika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari sebuah fenomena 

dilematis atau sikap kebimbangan dari seorang individu, sedangkan intensi 

merupakan ilmu yang mempelajari niat seseorang sebelum melakukan sebuah 

tindakan. Dilematika intensi merupakan istilah yang merujuk kepada suatu 

kondisi yang menyulitkan yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan 

dua atau lebih kemungkinan, dimana situasi tersebut sama-sama tidak praktis 

untuk diterima. Dilematika intensi dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan 
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manusia, misalnya keluarga, persahabatan, pekerjaan, dan lainnya. Salah satunya 

terjadi di dalam pekerjaan seorang auditor, dimana profesi auditor sering 

mengalami dilematika intensi ataupun kebimbangan dalam bertindak. Dilematika 

intensi ini juga terdapat di dalam Al-Quran surah Hud/11 ayat 110 yang berbunyi; 

قُضِيَ 
َ
كَ ل ب ِ

لِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ ر َ
َ
ا ك

َ
وْل
َ
بَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِۗ وَل كِتّٰ

ْ
تَيْنَا مُوْسَى ال

ّٰ
قَدْ ا

َ
﴿وَل

نْهُ مُرِيْبٍّ ﴾ ٍّ م ِ
فِيْ شَك 

َ
هُمْ ل  بَيْنَهُمْۗ وَاِن َ

Terjemahan: 

“Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa, lalu 

diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari 

Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman diantara mereka. Sungguh, 

mereka (orang kafir Mekah) benar-benar dalam kebimbangan dan 

keraguan terhadapnya (Al-Qur’an)”. 

 

Tafsir di dalam Al-Misbah karya Quraish Shihab menafsirkan bahwa, 

kalau bukan karena janji Allah untuk menunda siksa mereka sampai datangnya 

hari kiamat, niscaya ketetapan Allah berupa kebinasaan untuk orang-orang yang 

menyalahi dan keselamatan bagi orang-orang yang membenarkan pasti akan 

mereka terima di dunia, seperti halnya umat-umat terdahulu yang 

menyelewengkan pemahaman kitab suci sehingga sulit ditemukan kebenarannya. 

Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Tawrât itu berada dalam kebimbangan 

dan jauh dari hakikat kebenaran. Tafsir tersebut mempunyai penekanan bahwa 

kebimbangan dan keraguan akan muncul ketika ada penyelewengan pemahaman 

dari seorang individu tanpa ada landasan kepercayaan kepada Allah Subhanahu 

wa ta’ala. Sama halnya dengan auditor bahwa, kebimbangan dan keraguan akan 
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muncul ketika ada tekanan dan beda prinsip di lingkungan kerjanya tanpa ada 

landasan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. 

Umumnya seseorang yang bekerja di dalam suatu lembaga pemerintah 

akan mengalami adanya dilema etis antara meniup peluit atau hanya diam dan 

membiarkan praktek kecurangan itu terjadi. Karena hal tersebut, menjadi seorang 

whistleblower harus mempunyai keyakinan yang kuat dan memiliki intensi dalam 

dirinya. Intensi merupakan niat seseorang untuk menujukkan perilaku yang sesuai 

dengan sikapnya. Seorang individu dalam dirinya memiliki niatan sebelum 

melakukan hal yang ingin dilakukannya. Ketika individu sudah mempunyai 

pemikiran dan sikap positif, punya keyakinan bahwa tindakannya dapat diterima 

oleh lingkungan sekitarnya, dan yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya adalah 

hasi dari pemikirannya sendiri maka individu tersebut memiliki intensi untuk 

menunjukkan suatu perilaku yang baik. Seorang individu akan bertindak sebagai 

whistleblower ketika memiliki keyakinan dan sikap positif bahwa apa yang akan 

dilakukannya dalam proses whistleblowing adalah niatan baik serta dapat diterima 

oleh lingkungan kerjanya. 

Peranan intensi sangatlah penting dalam melakukan tindakan 

whistleblowing. Semakin besar intensi yang dimiliki oleh individu, maka akan 

semakin besar pula intensi itu di implementasikan dalam bentuk tindakan. Profesi 

auditor di lingkup pemerintahan seringkali diperhadapkan pada situasi adanya 

dilema yang menyebabkan mereka menjadi auditor yang tidak independen. 

Seorang auditor diminta oleh atasan untuk tetap independen, meskipun pada saat 

yang sama jabatannya sebagai auditor internal tergantung dari keputusan 
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atasannya. Sehingga seringkali auditor berada dalam situasi yang dilema dalam 

melakukan tindakan whistleblowing karena takut akan berbeda pendapat dengan 

atasannya. Kondisi dilema yang dirasakan oleh auditor tersebut sebanarnya dapat 

menjadi perhatian pemerintah. Tindakan whistleblowing auditor internal dapat 

dipertimbangkan untuk menjadi alat dalam strategi tata kelola dalam di lingkup 

pemerintahan, seperti membantu melaporkan insiden adanya pelanggaran demi 

mendukung dan menjaga reputasi lembaga pemerintahan yang bebas dari praktek 

kecurangan. 

Auditor tidak dapat bersikap jujur ketika melihat adanya perilaku 

menyimpang di lingkup pemerintahan salah satunya yaitu karena adanya tekanan 

ketaatan, baik tekanan ketaatan dari atas maupun tekanan ketaatan dari klien. 

Biasanya sering muncul suatu kondisi dimana terjadi konflik antara auditor 

dengan pihak klien karna tidak setuju dengan hasil dari pemeriksaan laporan yang 

dilakukan oleh auditor sehingga pihak klien mempengaruhi auditor untuk 

melanggar standar auditing. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingginya tekanan 

ketaatan dari pihak klien akan membuat auditor rentan dari pelanggaran standar 

auditing. Sama halnya dengan tekanan ketaatan dari atasan yang membuat auditor 

rentan dari pelanggaran standar auditing, bisa terjadi karena pihak atasan 

mempunyai kepentingan secara individu dengan pihak klien. Sehingga adanya 

dorongan dari pihak atasan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihak klien 

meskipun harus melanggar standar auditing. Dari dua tekanan tersebut, baik 

tekanan ketaatan dari pihak atasan maupun tekanan ketaatan dari pihak klien 
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sama-sama memberikan dampak negatif bagi auditor dalam menjalankan prosedur 

standar auditing. 

E. Whistleblowing System 

Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota 

organisasi mengenai tindakan ilegal dan tidak bermoral di dalam organisasinya 

kepada pihak internal maupun eksternal sehingga dapat mempengaruhi praktik 

kesahalah tersebut. Whistleblowing internal terjadi ketika seseorang atau beberapa 

orang karyawan tau mengenai kecurangan yang dilakukan karyawan lain atau 

kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan 

perusahaan yang lebih tinggi. Tindakan whistleblowing biasanya dilakukan oleh 

karyawan yang merupakan bagian dari dalam suatu organisasi yang ingin 

menunjukkan terjadinya suatu perbuatan ilegal atau pelanggaran di dalam 

organisasi tersebut kepada masyarakat luas (Hapsari dan Seta, 2019). Selain 

pengertian tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia 

menambahkan bahwa whistleblowing dilakukan dengan dasar itikad baik dan 

bukan merupakan keluhan pribadi terhadap kebijakan suatu pemerintahan. 

Sikap melakukan whistleblowing terjadi karena kecurangan diyakini 

melanggar moralitas. Motivasi utama dari melakukan tindakan whistleblowing 

adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Karena 

itu, pimpinan yang diberi tahu harus bersikap hati-hati dan netral dalam 

menanggapi laporan itu. Netral bukan dalam pengertian tidak peduli (indifferent), 

melainkan serius menanggapinya tetapi dengan tetap memegang prinsip praduga 

tak bersalah. Artinya, disatu pihak laporan itu bisa benar dan di pihak lain 
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motivasi pelapor bisa saja memang baik tapi bisa juga tidak baik. Sedangkan 

whistleblowing ekternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui 

kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkannya kepada 

masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. 

Dasgupta dan Kesharwani (2010) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan 

organisasi juga berpengaruh terhadap upaya melakukan whistelblowing. 

Peran whistleblower sangat diperlukan karena merupakan metode yang 

efektif sebagai deteksi dini terhadap kecurangan, selain itu penemuan secara awal 

dugaan penyimpangan memudahkan perusahaan untuk melakukan pembenahan 

dan memperkecil sorotan media yang dapat merugikan citra perusahaan. Pada 

prinsipnya, ada tiga alternatif mekanisme whistleblower. Mekanisme yang 

pertama bersifat anonymous, saat pelapor tidak perlu menunjukkan indentitasnya 

sebagai whistleblower sehingga kerahasiaan pelapor benar-benar aman. 

Mekanisme kedua bersifat confidential, saat pelapor harus menyebutkan 

identitasnya, tetapi pihak berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin 

agar informasi dari pelapor tidak ada yang tahu. Mekanisme yang ketiga bersifat 

open saat pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitas dirinya sebagai 

whistleblower. 

F. Rerangka Pikir 

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus bebas dari perilaku 

penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Putra dan 

Ariyanto, 2015). Selain itu, independensi juga menjadi syarat utama bagi 

seseorang yang ingin menjadi auditor di pemerintahan karena dengan 
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independensi yang tinggi maka kebebasan auditor akan semakin terjamin. 

Menurut Halim et al (2014) mengatakan kondisi ekonomi yang tinggi 

ketergantungan dapat digunakan oleh klien untuk menindas auditor karena hal ini 

dapat membuat auditor tidak akan mampu menghindari tekanan ketaatan, 

sehingga menyebabkan mereka untuk melemahkan independensinya. Salah satu 

alternatif yang juga menjadi solusi untuk menangani hal tersebut dengan 

menerapkan nilai-nilai kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu 

Alaihi Wasallam yang mempunyai tiga indikator di dalamnya yakni, apa yang 

dikatakan sesuai dengan kenyataan sebenarnya, apa yang diperbuat sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya, dan apa yang dirasakan sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya. Bagaimana seorang auditor memiliki kemampuan untuk menganalisa 

keputusan dan menentukan suatu tindakan bermoral atau tidak dalam menghadapi 

situasi sosial tertentu terutama ketika dihadapkan oleh dilema etis. Adapun 

rerangka pikir digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan  pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui 

penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu 

yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiono, 2015: 2). 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana instrumennya adalah 

orang, yaitu penelitinya sendiri dan berada pada kondisi obyek yang alamiah, 

melihat gambaran secara kompleks, meneliti laporan, dan memahami pandangan 

responden. Tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan teori, menggambarkan 

realitas secara kompleks serta memperoleh suatu makna dalam penelitian. Dari 

kajian tentang defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma 

interpretif. Paradigma interpretif memahami bahwa realitas sosial dibangun secara 
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sadar oleh individunya. Menurut Irianto et al. (2014) pemahaman yang mendalam 

atas suatu fenomena tertentu bersumber dari pengetahuan dan pengalaman 

langsung pihak yang menjalani dan merasakan atas fenomena tersebut. 

Pendekatan fenomenologi dipandang tepat untuk memahami suatu fenomena dan 

merefleksikan peristiwa tersebut dari pandangan responden yang memiliki 

pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Paradigma interpretif berangkat dari 

upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya 

yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Paradigma 

interpretif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif 

merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung 

mengobservasi. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki 

konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. 

Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada 

sistem makna dalam paradigma interpretif. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini diperoleh dari hasil data yang bersumber dari 

wawancara terhadap informan. Lubis (2017: 248) menjelaskan bahwa data subjek 

merupakan jenis data riset berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Sumber data 

yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber data. Data primer dapat berupa opini 
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secara individual atau kelompok, hasil observasi atas suatu benda, kejadian 

serta hasil pengujian. 

2. Data sekunder merupakan data suatu objek yang diperoleh dari pihak lain. 

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal 

yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas temuan yang ada 

pada data primer. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah informan. Penelitian ini 

memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang 

diberikan oleh informan bukan jumlah informan dilibatkan. Informasi penelitian 

tersebut dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan informasi yang 

diperlukan pada penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No Nama Instansi Jabatan 

1. M. I A Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia 

Kepala Sub Bidang Penegakan 

Integritas II.A 

2. R FR Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia 

Analisis Penegakan Integritas 

dan Disiplin Sumber Daya 

Manusia Aparatur 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu 

proses tertentu (Sugiyono, 2013:317). Wawancara digunakan sebagai teknik 
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pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

pengetahuan serta keyakinan pribadi. Wawancara mendalam ini dilakukan secara 

langsung dengan informan. Wawancara dilakukan dengan informan yang memang 

dianggap berkompeten dan mewakili. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, 

dan mempelajari literature referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep 

dalam upaya penyusunan landasan teori yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pencatatan dan pengumpulan data dari dokumen yang ada 

dan berkaitan dengan tujuan penelitian serta hal-hal yang berkaitan. 

4. Internet Search 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

menyediakan interview yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 
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rumusan masalah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Instrumen 

penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun 

menggambarkan fenomena yang diamati. Alat yang dapat digunakan dalam 

instrument penelitian yaitu:  

1. Handphone 

2. Alat Tulis 

3. Daftar Pertanyaan Wawancara 

4. Buku dan referensi lain 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan informasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif. Peneliti akan membangun kesimpulan penelitian dengan 

mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari 

pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. peneliti sebagai instrumen 

utama dalam penelitian akan menjadi pihak yang berkaitan langsung dengan 

tujuan penelitian ini. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Handphone/ Laptop 

2. Buku, Jurnal, Alat Tulis 

3. Instrumen Pendukung lainnya 

 



37 
 

 
 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk didalamnya alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu metode analisis 

data interaktif, dimana aktivitas analisis data dilakukan secara terus-menerus 

sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu: 

a. Reduksi Data: Peneliti mempertegas, memperpendek, membuat lebih 

fokus dan menghilangkan hal yang tidak perlu dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh 

temuan. 

b. Sajian Data: Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai data. 

c. Penarikan Kesimpulan: Dilakukan selama berlangsungnya penelitian, 

sesudah data terkumpul maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan 

sesudah data benar-benar lengkap maka diperoleh kesimpulan akhir. Mulai 

dari awal penelitian, peneliti berusaha menemukan makna data yang 

terkumpul. Oleh sebab itu, peneliti perlu menemukan benang merah, pola, 

persamaan yang sering muncul selama penelitian. 
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H. Whistleblowing system sebagai alat analisis data 

Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota 

organisasi mengenai tindakan ilegal dan tidak bermoral di dalam organisasinya 

kepada pihak internal maupun eksternal sehingga dapat mempengaruhi praktik 

kesahalah tersebut. Tindakan whistleblowing biasanya dilakukan oleh karyawan 

yang merupakan bagian dari dalam suatu organisasi yang ingin menunjukkan 

terjadinya suatu perbuatan ilegal atau pelanggaran di dalam organisasi tersebut 

kepada masyarakat luas (Hapsari dan Seta, 2019). 

Melakukan tindakan whistleblowing biasanya dilakukan oleh 

whistleblower atau auditor internal itu sendiri atas dasar kejujuran meskipun 

dalam melakukan whistleblowing diikuti oleh rasa ketakutan karena memberikan 

dampak negatif bagi dirinya sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah 

adanya intimidasi oleh rekan kerjanya di lingkup pemerintahan dan bahkan dapat 

kehilangan pekerjaannya sebagai auditor internal. Maka dari itu, perlu adanya 

perlindungan bagi seorang whistleblower dalam melakukan pelaporan adanya 

tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu di lingkup 

pemerintahan. Tindakan whistleblowing auditor internal dapat dipertimbangkan 

untuk menjadi alat dalam strategi tata kelola dalam di lingkup pemerintahan, 

seperti membantu melaporkan insiden adanya pelanggaran demi mendukung dan 

menjaga reputasi lembaga pemerintahan yang bebas dari praktek kecurangan. 
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Gambar 3.1 

Arah Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif validitas dan realibilitas sebagai uji keabsahan data. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 

macam triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu (Sugiyono, 2009: 273-274). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teori. Triangulasi sumber didapatkan dengan cara wawancara atau 

observasi terhadap informan, triangulasi teori didapatkan dengan mendapatkan 

merekonstruksi teori yang digunakan dengan hasil penelitian. 

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data 

utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung 

Alat analisis data 

Penelitian ini menggunakan Whistleblowing sebagai instrumen analisis 

 

Hal-hal yang dianalisis 

 

Analisis ini juga bertujuan untuk menggali esensi ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana kejujuran dan tekanan ketaatan dalam melakukan whistleblowing 

untuk mengungkap fraud. 

Pengungkapan Fraud dengan Whistleblowing System 
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seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga 

data/keterangan dari informan lebih akurat. 

2. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi.  Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan 

teori yang relevan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

a) Pasal 23 E 

- Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

- Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 

- Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 

b) Pasal 23 F 

- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 

dan diresmikan oleh Presiden. 

- Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 

c) Pasal 23 G 

- Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang. 
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2. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

a) 1 Januari 1947 – Awal Pembentukan 

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat 

Penetapan Pemerintan No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang 

pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 januari 1947 yang 

berkedudukan sementara dikota Magelang, pada waktu itu Badan Pemeriksa 

Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, 

Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 april 1947 No.94-1 telah 

mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai 

tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan 

Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan 

yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan 

Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. 

b) 6 November 1948 – Kedudukan di Yogyakarta 

Dalam Penetapan Pemerintah NO.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 

tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke 

Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap 

mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 

1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK 

Presiden RI tanggan 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 

1949. 

c) 14 Desember 1949 – Dewan Pengawas Keuangan 
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Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) 

berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk 

Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu 

alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangat R. Soerasno mulai tanggal 

31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor 

menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah 

Netherland Indies Civil Administration (NICA). 

d) 1 Oktober 1950 – Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950) 

Dengan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di 

Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati 

berkas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas 

Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan 

Algemene Rekenkamer di Bogor. 

e) 5 Juli 1959 – Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) 

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang 

menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan 

Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa 

Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 

Pengawan Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan 
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RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan 

berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih 

tetap menggunakan ICW dan IAR 

f) 12 Oktober 1963 – PERPU No. 6 Tahun 1964 

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg 

Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi 

MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk 

menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat 

kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 

1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya 

Baru. 

g) UU No. 5 Tahun 1973 – Badan Pemeriksa Keuangan 

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1965 

yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi 

pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan 

pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan 

masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan NO.X/MPRS/1966 Kedudukan 

BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi 

Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya 

baru direlisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan. 
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h) TAP MPR No.VI/MPR/2002 – Independen dan Profesional 

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah 

mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan 

Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa 

eksternal di bidang Keuanga Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR 

No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan 

negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang 

independen dan profesional. 

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK 

RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI 

hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam perubahan ketiga 

UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga 

pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. 

3. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Visi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu sendiri 

adalah menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam 

mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk 

mencapai tujuan negara 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka dirumuskanlah 3 misi untuk 

bisa mencapai visi tersebut yaitu: 

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk 

memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. 
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- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti rugi 

negara 

- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan 

berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya 

4. Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Kejujuran dan Tekanan Ketaatan dalam Whistleblowing 

Whistleblowing system yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, sesuai dengan tanggal 

ditetapkannya Keputusan Sekjen No.507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang Penanganan 

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Pemeriksa 
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Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari sistem pelaporan pelanggaran atau 

biasa disebut dengan whistleblowing system itu sendiri yaitu untuk mengungkap 

tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, 

perbuatan yang tidak bermoral atau tidak etis dan perbuatan lain yang dapat 

merugikan instansi maupun pemangku kepentingan, yang dimana whistleblowing 

system ini mempunyai efektifitas yang cukup tinggi dalam penerapannya di Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Rachmad mengenai efektifitas penerapan whistleblowing system di Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa; 

“whistleblowing system merupakan salah satu cara deteksi adanya dugaan 

pelanggaran yang efektif, karena ini merupakan sistem yang memberikan 

wadah bagi para calon whistleblower yang memiliki keberanian dan sikap 

jujur untuk mengungkap segala hal yang sifatnya menyimpang dari aturan 

lembaga atau hukum yang berlaku”. 

 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad diatas dapat 

disimpulkan bahwa, whistleblowing system merupakan alat pendeteksi praktek 

kecurangan atau perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral yang melawan 

hukum. Menurutnya whistleblowing system ini merupakan salah satu dari 

beberapa cara untuk mendeteksi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam 

instansi pemerintahan khususnya tindakan korupsi. Meskipun ada lembaga yang 

tugasnya secara khusus untuk membrantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan 

Korupsi, tetapi dengan adanya whsitleblowing system yang dibangun oleh instansi 

pemerintah, akan membuat praktek-praktek kecurangan yang melawan hukum 

secara bertahap akan berkurang bahkan sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan 

yang melawan hukum yang dilakukan oknum yang tidak bermoral. 
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Selain itu, pendapat yang sama diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal 

mengenai efektifitas penerapan whsitleblowing system oleh instansi pemerintah 

yang mengatakan bahwa; 

“Secara konsep dan teori whistleblowing system merupakan salah satu 

tools untuk mendeteksi kecurangan yang efektif, hal ini juga terbukti dari 

banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti individual maupun 

institusional yang menunjukkan bahwa whistleblowing system merupakan 

alat pendeteksi kecurangan yang paling efektif dibandingkan dengan yang 

lainnya. Salah satunya survey 2 tahunan Report To The Nation (RTTN) 

yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)”. 

 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Iqbal diatas dapat 

disimpulkan bahwa, konsep dan teori yang ada dalam whistleblowing system 

secara efektif mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi dibuktikan dengan 

banyaknya penelitian individul maupun institusional yang mengungkapkan 

efektifitas penerapan whistleblowing system di instansi pemerintahan. Survey 

yang dilakukan oleh Report To The Nation (RTTN) yang dilakukan oleh 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga membuktikan bahwa 

whistleblowing system sangat efektif dalam mendeteksi kecurangan karna 

memberikan wadah bagi para calon pelapor atau disebut dengan whistleblower 

untuk memberikan laporan ataupun sinyal bahwa terjadi praktek kecurangan yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. 

Penerapan whistleblowing system tidak selalunya bisa dipandang sebagai 

satu-satunya alat yang efektif untuk mendeteksi maupun meminimalisir 

penyimpangan yang ada di dalam instansi pemerintah. Dikarenakan tolok ukur 

efektifitas dalam mendeksi maupun meminialisir kecurangan sangat beragam, 

mulai dari sistem pengandalian internal yang baik bahkan sampai banyaknya 
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pelaku kecurangan yang terungkap dari penerapan whistleblowing system. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pak Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Kalau bicara soal whistleblowing system itu merupakan sarana yang 

efektif untuk mendeteksi penyimpangan, menurut saya jawabannya adalah 

iya. Namun apakah dapat meminimalisir jumlah penyimpangan, saya rasa 

tergantung ukuran yang akan kita gunakan apa. Selain itu, menurut saya, 

pada dasarnya whsitleblowing system merupakan sarana untuk mendeteksi 

adanya penyimpangan, sedangkan untuk meminimalisir jumlah 

penyimpangan adalah sistem pencegahan atau sistem pengendalian 

internal yang di desain oleh suatu organisasi”. 

 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad diatas dapat 

disimpulkan bahwa, whistleblowing system pada dasarnya memang merupakan 

alat yang efektif untuk mendeteksi adanya perilaku kecurangan yang melanggar 

hukum, tetapi whistleblowing system belum bisa dikatakan alat yang mampu 

untuk meminimalisir jumlah penyimpangan yang melanggar hukum karna alat 

untuk meminimalisir jumlah penyimpangan yaitu dengan adanya sistem 

pencegahan atau sistem pengendalian internal yang baik dan mampu menekan 

jumlah penyimpangan yang terjadi instansi pemerintah. 

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang 

mengatakan bahwa; 

“Apakah penurunan jumlah pelaporan atau penurunan jumlah temuan 

kasus menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan penyimpangan? belum 

tentu. Sulit untuk mengukurnya, karena penyimpangan sifatnya 

tersembunyi jadi kondisi tanpa pelaporan dan temuan belum tentu 

menunjukkan bahwa memang tidak ada penyimpangan, bisa jadi karena 

belum terungkap atau belum mencapai titik ledaknya” 

 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dapat 

disimpulkan bahwa, penurunan jumlah pelaporan dan penurunan temuan kasus 

belum tentu menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan penyimpangan yang 
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terjadi karna sulit untuk mengukurnya. Alasan sulitnya untuk mengukur terjadinya 

penurunan penyimpangan karena penyimpangan sifatnya tersembunyi, jadi ketika 

tidak ada laporan  dan temuan mengenai adanya perilaku penyimpangan, belum 

tentu hal tersebut menunjukkan bahwa memang tidak ada perilaku penyimpangan 

yang terjadi, bisa jadi karena belum ada yang mengungkap dan melaporkan 

tindakan tersebut. lebih lanjut, Pak Moh Iqbal memberikan penjelasan bahwa; 

“Apa ukuran efektif yang kita sepakati, apakah banyaknya laporan yang 

masuk yang menunjukkan bahwa kami berhasil membujuk pegawai untuk 

melapor, apakah laporan yang ditindaklanjuti yang menunjukkan kami 

cukup responsif, atau justru tidak ada laporan sama sekali yang 

menunjukkan sudah tidak ada yang perlu dilaporkan? Tapi jika hal ini 

hanya mengacu pada pendapat pengelola, kami dapat sampaikan bahwa 

sejauh ini sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

stakeholder, meskipun tentu saja masih ada banyak ruang untuk 

perbaikan”. 

 

Sikap kejujuran sangat penting ditanamkan di dalam diri seorang auditor 

karna apa yang menjadi tugas dari profesinya, semuanya berkaitan dengan 

instansi pemerintah, organisasi, perusahaan, bahkan masyarakat umum. Kejujuran 

dianggap sebagai konsep yang mendefinisikan perilaku auditor yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap nilai hidup, sehingga sikap kejujuran berhubungan 

dengan kualitas perbuatan auditor. Pemahaman seorang auditor mengenai nilai-

nilai islam dalam konsep kejujuran akan memberikan dampak pengaruh besar 

kepada auditor tersebut dalam menyikapi nilai-nilai kejujuran. Sehingga perlu 

kemudian untuk melihat nilai kejujuran ini bukan hanya melalui kajian konsep 

melainkan di nilai juga menggunakan penelitian empiris. Pentingnya nilai-nilai 

kejujuran perlu ditanamkan dalam diri auditor dalam bekerja untuk meningkatkan 
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rasa kepercayaan antara sesama rekan kerja. Pemaparan lebih lanjut disampaikan 

oleh Pak Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Kejujuran sangat penting, karena hal ini diperlukan untuk memperbaiki 

dan memajukan suatu bangsa itu sendiri. Kejujuran adalah hal yang pokok 

yang harus dimiliki suatu bangsa”. 

 

Sependapat dengan Pak Rachmad, Pak Moh Iqbal mengatakan bahwa; 

“Kejujuran sangat penting karena itu merupakan prinsip utama yang akan 

menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling percaya baik 

terhadap sikap maupun kinerja”. 

 

Merujuk dari dua pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad dan 

Pak Moh Iqbal dapat dimaknai bahwa, merupakan kewajiban bagi auditor dalam 

menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Keduanya 

mengatakan bahwa menerapkan nilai-nilai kejujuran sangatlah penting karena hal 

tersebut merupakan prinsip utama yang akan menciptakan susana kerja yang 

harmonis dan saling percaya dengan rekan kerja sehingga bisa memperbaiki dan 

memajukan suatu bangsa. Nilai-nilai kejujuran ini juga telah dijelaskan oleh Allah 

SWT dalam surah At-Taubah/9:7; 

ذِيْنَ عَاهَ 
َ 
ا ال

َ 
ٓ اِل هِ وَعِنْدَ رَسُوْلِه 

ّٰ 
مُشْركِِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ الل

ْ
وْنُ لِل

ُ
يْفَ يَك

َ
مْ ﴿ك دْت ُ

ب ُ  هَ يُحِ
ّٰ 
 الل

هُمْۗ اِن َ
َ
مْ فَاسْتَقِيْمُوْا ل

ُ
ك
َ
حرََامِِۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا ل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
عِنْدَ ال

قِيْنَ ﴾ مُت َ
ْ
 ال

Terjemahnya: 

“Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku 

jujur (pula) terhadap mereke. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

bertqwa. 
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Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat ini ditafsirkan “pegang 

teguhlah perjanjian kalian selama mereka berpegang teguh pada perjanjian 

mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taat kepada-Nya dan 

memenuhi janji”. Tafsiran ini memberikan penegasan bahwa berpegang teguh 

terhadap perjanjian sama halnya menjaga nilai-nilai kejujuran yang ada di dalam 

diri seseorang. Tafsiran ini juga memberikan makna bahwa nilai-nilai kejujuran 

harus terapkan setiap saat, khususnya auditor yang pada saat melihat adanya 

tindakan yang melanggar hukum dengan menjadikan dirinya sebagai 

whistleblower yang melakukan tindakan whistleblowing. Namun, ada hambatan 

bagi seorang auditor untuk menjadi whistleblower untuk melakukan tindakan 

whistleblowing di dalam suatu organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Bisa jadi karena masih adanya budaya “ewuh pakewuh” atau “tidak 

enakan” atau mungkin adanya tekanan dari anggota organisasinya atau 

atasan/pimpinan”. 

 

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad, dapat 

disimpulkan bahwa budaya “tidak enakan” sesama rekan kerja di dalam organisasi 

ternyata masih ada, dan ini membuktikan bahwa kejujuran dalam melakukan 

tindakan whistleblowing tidak akan pernah bisa terjadi ketika masih ada budaya 

“tidak enakan” ke sesama rekan kerja di dalam organisasi. Pendapat yang berbeda 

yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal terkait dengan hambatan berbuat jujur 

dalam whistleblowing yang mengatakan bahwa; 

“Secara umum, biasanya ketakutan akan pembalasan dendam dari terlapor 

dan efek negatif lainnya seperti dikucilkan oleh lingkungan kerja karena 

dianggap tidak bisa diajak bekerjasama”. 
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Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Moh Iqbal dapat 

disimpulkan bahwa hambatan berbuat jujur dalam melakukan tindakan 

whistleblowing lainnya yaitu adanya ketakutan akan terjadinya balas dendam yang 

dilakukan oleh oknum terlapor atas tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh 

whistleblower. Efek negatif lainnya yang terjadi adalah dikucilkan oleh 

lingkungan kerja karna dianggap tidak bisa bekerja sama. Hal ini membuktikan 

bahwa adanya perjanjian antara sesama rekan kerja untuk tidak melakukan apa-

apa ketika melihat ataupun mendengar adanya tindakan yang melanggar hukum 

sehingga whistleblowing system yang diterapkan oleh organisasi atau instansi 

pemerintah secara tidak langsung bisa dikatakan tidak efektif. 

Nilai-nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam 

menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan merupakan salah satu nilai yang menjadi 

perwujudan dari visi-misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Penerapan nilai-nilai integritas dengan bersikap jujur dalam melakukan 

whsitleblowing system sejatinya harus disertai dengan sikap keberanian. 

Keberanian untuk melakukan tindakan whistleblowing, meskipun orang terlibat 

adalah kolega, saudara, dan rekan kerja yang sudah lama bekerja harus terus 

dilakukan dengan tujuan agar sistem yang dibangun organisasi atau instansi 

pemerintah tetap berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Moh 

Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Motivasi saya untuk mengungkap kecurangan dengan menggunakan 

whistleblowing system yaitu kita ingin organisasi tempat kita bekerja dan 

berkarya menjadi organisasi yang baik, terpercaya, dan terjaga 

marwahnya”. 

 

Sependapat dengan Pak Moh Iqbal, Pak Rachmad juga mengungkapkan bahwa; 
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“Saya ingin melakukan perbaikan terhadap sistem, saya juga berharap 

kolega atau keluarga tersebut bisa tersadarkan akan perbuatan buruknya, 

untuk saling mengingatkan terhadap kesalahan kita. Karena tidak ada 

manusia yang sempurna, mungkin saja yang bersangkutan sedang khilaf 

ketika melakukan kesalahan tersebut”. 

 

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dan Pak 

Rachmad dapat disimpulkan bahwa, motivasi auditor untuk mengungkap 

kecurangan dengan menggunakan whistleblowing system bertujuan untuk 

memperbaiki sistem yang sedang dibangun oleh organisasi atau instansi 

pemerintah dan menjaga organisasi agar menjadi organisasi yang terpercaya. 

Meskipun, hal yang menjadi hambatan untuk melakukan whistleblowing salah 

satunya adalah orang yang dilaporkan merupakan sahabat rekan kerja yang lama 

dan keluarga, tetap tidak mengubur niat auditor untuk melakukan whistleblowing. 

Karna tujuan auditor untuk melakukan tindakan whistleblowing sudah jelas, yaitu 

untuk memperbaiki dan mempertahankan sistem yang dibangun oleh instansi 

pemerintah agar jauh dari tindakan kecurangan yang melanggar hukum. 

Faktor lainnya yang menghambat auditor untuk membuat jujur dalam 

melakukan tindakan whistleblowing yaitu adanya tekanan ketaan di dalam suatu 

organisasi atau instansi pemerintah. Tekanan ketaatan di dalam organisasi dan 

instansi pemerintah muncul karena adanya penggunaan kekuasaan yang dilakukan 

oleh pemimpin. Korban tekanan ketaatan dari kekuasaan pimpinan merupakan 

karyawan yang tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan. Tekanan ketaatan ini 

sering dialami oleh auditor yang baru maupun auditor yang sudah lama. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Secara umum tekanan ketika bekerja tentu saja ada, kita tidak bisa 

berharap bekerja itu 100% menyenangkan dan sesuai dengan harapan kita, 
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tanpa adanya tekanan dari siapa pun, namun demikian, sejauh ini saya 

mampu mengelola tekanan tersebut dengan cukup baik”. 

 

Sependapat dengan Pak Moh Iqbal, Pak Rachmad juga mengungkap yang sama 

bahwa; 

“Tekanan ketaan pada saat bekerja tentunya pasti ada, apalagi kalau kita 

karyawan baru. Tapi tergantung dari kita bagaimana cara menanggapinya. 

Kalau kita menanggapinya dengan baik, kita tidak akan merasa terbebani 

dengan tekanan ketaatan tersebut”. 

 

Merujuk dari dua pendapat yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dan Pak 

Rachmat menunjukkan fakta bahwa, organisasi dan instansi pemerintah tidak akan 

pernah terlepas dari tekanan ketaatan yang berasal dari kekuasaan pimpinan. 

Kekuasaan pimpinan ini muncul karna adanya sesuatu yang tersembunyi atau aib 

organisasi yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang, sehingga tekanan 

ketaatan itu muncul terhadap karyawan yang ingin mengungkapnya. Untuk bisa 

meminimalisir tekanan ketaatan tersebut, seorang auditor harus pintar dan bijak 

untuk menanggapi tekanan ketaatan tersebut agar auditor tidak akan merasa 

terbebani. 

Melakukan tindakan whistleblowing tidak hanya dengan bersikap jujur 

tetapi juga disertai dengan sikap keberanian, karena tindakan whistleblowing ini 

merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan pimpinan. Pimpinan 

organisasi dan instansi pemerintah akan berusaha untuk menutup kemungkinan 

karyawannya untuk melakukan tindakan whistleblowing. Maka dari itu, berbagai 

cara dilakukan oleh pimpinan organisasi dan instansi pemerintah mencegah 

karyawannya untuk melakukan tindakan whistleblowing. Tidak hanya tekanan 

ketaatan berasal dari pimpinan, tapi tekanan ketaatan juga berasal dari sesama 
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rekan kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rachmat yang mengatakan 

bahwa; 

“Bisa jadi karena adanya resistensi dari sesama kerja atau atasan di 

lingkungan organisasinya”. 

 

Sependapat dengan Pak Rachmat, Pak Moh Iqbal juga mengungkapkan pendapat 

bahwa; 

“Bisa dalam berbagai macam bentuk, ada yang berupa tekanan dari rekan 

sejawat, ada yang dari atasan langsung, bisa juga tekanan dari dalam diri 

sendiri yang merasa bersalah dan takut kalau tindakannya tersebut 

merugikan dirinya sendiri”. 

 

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh keduanya dapat 

disimpulkan bahwa, tekanan ketaatan untuk melakukan tindakan whistleblowing 

berasal dari pimpinan organisasi dan rekan kerja. Namun Pak Moh Iqbal 

menambahkan bahwa ada tekanan lain yang bersumber dari diri sendiri sehingga 

muncul perasaan merasa bersalah dan takut kalau tindakannya bisa merugikan 

dirinya sendiri dan banyak orang. Hal tersebut membuktikan bahwa ada banyak 

tekanan yang diterima oleh auditor sebelum melakukan tindakan whistleblowing. 

Sehingga perlunya sikap kejujuran dan keberanian lebih yang harus ditanamkan 

dalam diri seorang auditor ketika hendak melakukan whistleblowing. 

Tabel 4.1 

Kejujuran dan Tekanan Ketaatan Melakukan Whistleblowig 

Whistleblowing 

System 

Kejujuran dan Tekanan Ketaatan 

1. Kejujuran dalam melakukan tindakan whistleblowing 

sudah dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi di 

dalam lingkungan organisasi dengan menggunakan 

whistleblowing system sebagai wadah pelaporan yang 

diterapkan oleh BPK 

2. Kejujuran dalam melakukan tindakan whistleblowing 

terhambat karena adanya tekanan ketaatan yang 
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bersumber dari lingkungan kerja seperti, tekanan 

ketaatan yang bersumber dari kekuasaan pimpinan, 

tekanan yang bersumber dari rekan kerja dan tekanan 

yang bersumber dari dalam diri auditor tersebut. 

2. Dilematika Intensi dalam Melakukan Whistleblowing 

Dilematika intensi merupakan kebimbangan atau keraguan yang dialami 

oleh suatu individu dalam melakukan atau memilih dua pilihan yang mempunyai 

dampak pada diri individu tersebut. Dampak tersebut bisa berupa dampak negatif 

dan dampak positif, sehingga intensi untuk melakukan suatu tindakan akan gagal 

terwujud. Dilematika intensi ini rentan terjadi pada diri seorang auditor yang 

bekerja di sektor pemerintahan. Bentuk dilematika intensi seorang auditor ada 

beberapa bentuk seperti perbedaan prinsip yang dipegang oleh pimpinan dengan 

prinsip yang dipegang oleh auditor. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rachmad 

yang mengatakan bahwa; 

“Bentuk dilematika intensi seorang auditor bpk itu seperti terdapat 

keinginan pimpinan yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang kita pegang 

teguh, dimana pimpinan bilang kita harus melakukan tindakan ini tetapi 

menurut kita itu salah. Nah dari kondisi itu, muncul lah yang namanya 

dilematika intensi yang kami alami sebagai auditor”. 

 

Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Rachmad dapat 

dimaknai bahwa dilematika intensi bukan hanya terjadi ketika berbeda prinsip 

dengan sesama rekan kerja, tetapi juga terjadi ketika ada beda paham atau beda 

prinsip antara pimpinan dengan bawahan. Hal tersebut terjadi karena perbedaan 

tingkat kekuasaan yang dimiliki pimpinan dengan bawahan berbeda. Pimpinan 

memiliki otoritas tertinggi dalam hal memerintah, mengatur, dan mengubah 

aturan atau prinsip yang ada di dalam organisasi pemerintahan. Sehingga sering 

kali muncul rasa dilematika seorang auditor ketika persoalan kerjanya sudah 
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menyangkut dengan otoritas pimpinan. Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh 

Pak Moh Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Secara umum tekanan ketika bekerja tentu saja ada, kita tidak bisa 

berharap bekerja itu 100% menyenangkan dan sesuai dengan harapan kita, 

tanpa adanya tekanan dari siapa pun, namun demikian, sejauh ini saya 

mampu mengelola tekanan tersebut dengan cukup baik”. 

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dapak disimpulkan 

bahwa dilematika intensi seorang auditor muncul ketika ada tekanan yang 

diterima ketika bekerja. namun ketika auditor mampu untuk mengelola dengan 

baik tekanan yang diterimanya, maka tekanan tersebut tidak akan memunculkan 

rasa dilematika dalam bekerja. Dari dua pernyataan yang disampaikan oleh Pak 

Rachmad dan Pak Moh Iqbal, terdapat perbedaan kondisi yang memunculkan rasa 

dilematika dalam bekerja. Tapi kondisi tersebut bisa diminimalisir tergantung 

bagaimana auditor tersebut menyikapinya dengan baik. 

Dilematika intensi dalam melakukan tindakan whistleblowing atau 

tindakan melaporkan adanya perilaku menyimpang yang melawan hukum tentu 

akan muncul di dalam diri seorang auditor. Salah satu dilematika intensi yang 

biasanya muncul ketika hendak melakukan whistleblowing yaitu individu yang 

auditor ingin laporkan merupakan keluarkan ataupun sahabatnya. Tetapi niat 

untuk melaporkan adanya perilaku menyimpang itu tidak terhambat meskipun 

orang yang terlibat adalah keluarga ataupun sahabat auditor. Seperti yang 

diungkapkan oleh Pak Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Prinsipnya kita ingin organisasi tempat kita bekerja dan berkarya menjadi 

organisasi yang baik, terpercaya, dan terjaga marwahnya”. 
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Merujuk pada pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad dapat 

dimaknai bahwa ketika seorang auditor mempunyai niat untuk menjadikan 

organisasi pemerintahan dimana dia bekerja menjadi organisasi yang baik, maka 

tidak akan ada hambatan bagi auditor untuk melakukan tindakan whistleblowing 

meskipun orang yang dilaporkannya itu merupakan keluarga ataupun sahabatnya 

sendiri. Karena sejatinya auditor terikat di dalam nilai-nilai integritas yang 

diterapkan oleh organisasi pemerintahan dimana auditor bekerja. sehingga nilai-

nilai integritas tersebut harus diamalkan dan diterapkan ketika auditor bekerja. 

pendapat yang sama diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Saya ingin melakukan perbaikan terhadap sistem, saya juga berharap 

kolega atau keluarga tersebut bisa tersadarkan akan perbuatan buruknya, 

untuk saling mengingatkan terhadap kesalahan kita. Karena tidak ada 

manusia yang sempurna, mungkin saja yang bersangkutan sedang khilaf 

ketika melakukan kesalahan tersebut”. 

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dapat di maknai bahwa 

melakukan tindakan whistleblowing bukan hanya untuk melakukan perbaikan 

terhadap sistem yang dibuat oleh organisasi pemerintah, melainkan juga 

memberikan kesadaran bagi orang yang terlaporkan atas tindakan whistleblowing. 

Pak Moh Iqbal sebagai auditor pemerintah percaya bahwa mungkin saja yang 

bersangkutan sebagai orang terlapor khilaf ketika melakukan kesalahan tersebut. 

kedua penyataan yang diungkapkan oleh informan dapat disimpulkan bahwa 

keluarga ataupun sahabat yang melakukan tindakan yang melanggar hukum di 

dalam organisasi pemerintah, bukan menjadi penghalang bagi auditor sebagai 

calon whistleblower untuk melapokan kepada pihak yang berwenang dengan 
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melaporkan tindakan menyimpang tersebut menggunakan whistleblowing system 

yang diterapkan oleh organisasi pemerintah. 

Hambatan dalam melakukan tindakan whistleblowing sudah menjadi rasa 

dilematika intensi yang di alami oleh auditor. Salah satu hambatan yang mungkin 

sering kali di hadapi oleh auditor ketika hendak melaporkan adanya 

penyimpangan yang melanggar hukum di dalam organisasi pemerintah yaitu, 

takut ketika ada pembalasan dendam yang dilakukan oleh orang yang terlaporkan 

atas tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh auditor. Seperti yang 

diungkapkann oleh Pak Moh Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Secara umum, biasanya ketakutan akan pembalasan dendam dari terlapor 

dan efek negatif lainnya seperti dikucilkan oleh lingkungan kerja karena 

dianggap tidak bisa diajak bekerjasama”. 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Moh Iqbal menunjukkan bahwa 

ada rasa ketakutan dalam diri seorang auditor ketika hendak melakukan tindakan 

whistleblowing. Ketakutan yang dimaksud merupakan ketakutan akan ada balas 

dendam yang dilakukan oleh orang yang dilaporkan dan ketakutan ketika ada efek 

negatif yang diterima auditor sebagai whistleblower. Hal ini menunjukka bahwa 

penting kiranya untuk menjaga identitas whistleblower sebagai perlindungan 

baginya karena telah mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan pelaporan 

penyimpangan yang melanggar hukum agar organisasi pemerintah tetap terjaga 

dari kasus-kasus penyimpangan. Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Pak 

Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Bentuk dilematikanya itu biasanya orang yang hendak dilaporkan itu 

mempunyai hubungan korelasional dengan saya seperti teman lama atau 

sahabat bahkan hubungan keluarga, niatnya ada tapi terhalang oleh kondisi 

itu.”. 
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Merujuk pada penyataan di atas dapat dimaknai bahwa hubungan 

korelasional di dalam BPK ternyata masih ada di dalam organisasi pemerintah. 

Hubungan korelasional ini merupakan budaya tidak enakan sesama rekan kerja 

seperti sahabat maupun keluarga. Hubungan korelasional ini muncul ketika ada 

rekan kerja yang melakukan perilaku menyimpang yang melanggar hukum tetapi 

auditor sebagai calon whistleblower enggan untuk melaporkannya karna orang 

yang dilaporkannya merupakan sahabat atau mempunyai hubungan keluarga 

sehingga auditor merasa tidak enak untuk melaporkan kepada pimpinan melalui 

tindakan whistleblowing. Padahal niat baik individu tidak akan terpengaruh oleh 

tekanan maupun ketakutan akan negatif yang diterimanya ketika niatnya memang 

untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun oleh organisasi. Kata niat juga 

disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2 ayat 225 yang berbunyi; 

مْ وَ 
ُ
يْمَانِك

َ
غْوِ فِيْٓ ا

َ 
هُ بِالل

ّٰ 
مُ الل

ُ
ا يُؤَاخِذُك

َ
مْۗ  ﴿ل

ُ
وْبكُ

ُ
سَبَتْ قُل

َ
مْ بِمَا ك

ُ
ؤَاخِذُك كِنْ ي ُ

ّٰ
ل

هُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴾
ّٰ 
 وَالل

Terjemahnya: 

 “Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu 

sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam 

hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. 

 

Tafsir kitab Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-

Suyuti menafsirkan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang disebabkan 

niat yang kosong, artinya yang tidak dimaksud yakni yang terucap dari mulut 

tanpa sengaja untuk berniat. Tafsir ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan 

menghukum seorang auditor yang tidak berniat untuk melaporkan tindakan yang 
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menyimpang di dalam organisasi pemerintah. Allah akan menghukum seseorang 

yang mengucapkan niat melalui mulutnya tetapi tidak melaksanakannya. Niat 

calon whistleblower untuk jujur mengungkap aib kecurangan dari seseorang tidak 

akan menurunkan niatnya untuk melakukan tindakan whistleblowing meskipun 

terlintas di pikirannya bahwa mengungkap aib adalah dosa. Pernyataan ini sesuai 

dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang mengatakan 

bahwa; 

“Itu dua hal yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan. Yang satu 

konteksnya untuk perbaikan yang satu konteksnya ghibah atau gosip”. 

 

Sependapat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal, Pak 

Rachmad juga mengatakan bahwa; 

“Menurut saya itu dua hal yang berbeda. Karena menurut saya, 

mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh orang lain kepada 

saluran yang tepat pada suatu organisasi itu bukan sama artinya dengan 

mengungkapkan aib, tapi tujuannya untuk menegakkan aturan dan untuk 

perbaikan organisasi. Sama saja dengan orang yang melaporkan adanya 

tindakan kejahatan kepada aparat penegak hukum, tentu hal itu tidak 

berarti disamakan dengan membuka aib, tapi bertujuan untuk menegakkan 

hukum itu sendiri dan menegakkan keadilan”. 

 

Merujuk dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua 

informan masing-masing mengatakan bahwa jujur mengungkap kecurangan 

dengan tujuan untuk memperbaiki organisasi dengan mengungkap aib seseorang 

merupakan tindakan berbeda yang tidak perlu dipertentangkan. Satu sisi 

konteksnya untuk memperbaiki organisasi dari segala malapraktek yang terjadi di 

internal organisasi dan sisi lain konteksnya mengungkap aib yang sifatnya privasi 

seseorang. Kedua kondisi tersebut bukan merupakan dilematika intensi yang 

terjadi di dalam diri auditor, tapi ada kondisi dilematika intensi lain yang dialami 
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auditor yaitu dilematika normatif. Hal ini diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang 

mengatakan bahwa; 

“Secara normatif saya harus melaporkan penyimpangan tersebut. Namun 

demikian, secara praktikal saya tetap perlu mengukur risiko dan dampak 

yang saya akan hadapi ketika melapor”. 

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal dapat disimpulkan 

bahwa ketika auditor melihat ataupun mendengar adanya tindakan kecurangan 

yang terjadi di dalam organisasi, auditor tidak langsung melaporkannya karna 

harus mempertimbangkan sebelum melakukan tindakan whistleblowing. 

Dilematika yang dialami auditor ini disebut dengan dilematika normatif yaitu ada 

keraguan atau kebimbangan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di dalam 

organisasi yang pada dasarnya ada keinginan untuk melakukan suatu tindakan 

tetapi takut melanggar norma-norma yang berlaku di dalam organisasi. Pendapat 

yang berbeda yang diungkapkan oleh Pak Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Saya pribadi kalau melihat atau mendengar ada kecurangan yang terjadi 

di dalam internal organisasi, saya akan laporkan melalui whistleblowing 

system yang telah diterapkan oleh organisasi”. 

 

Merujuk dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

keraguan yang dialami oleh informan mengenai dilematika ketika melihat atau 

mendengar adanya perilaku yang menyimpang di dalam organisasi. Karena sudah 

ada wadah yang telah diberika bagi para karyawan khususnya auditor untuk 

menjadikan dirinya sebagai whistleblower dengan melakukan tindakan 

whistleblowing, sehingga tidak ada lagi rasa dilematika yang dialami calon 

whistleblower.  
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Penelitian ini menggunakan theory planned of behavior dengan dasar 

untuk menguji kesamaan komponen yang ada di dalam teori ini dengan apa yang 

menjadi persepsi informan. Teori ini dipengaruhi oleh niat seseorang dalam 

melakukan suatu tindakan, sedangkan niat untuk melakukan suatu tindakan 

dipengaruhi oleh sikap pribadi, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Niat 

seorang individu di dalam teori ini juga mempunyai kaitan dengan kitab Al-

Qur’an Surah Al-Qalam/68 ayat 25 yang berbunyi; 

دِرِيْنَ ﴾ ى حَرْدٍّ قّٰ
ّٰ
غَدَوْا عَل  ﴿و َ

Terjemahnya; 

“Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-

orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya)”. 

 

Tafsir kitab Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-

Suyuti menafsirkan bahwa dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat 

menghalangi orang-orang miskin (seraya merasa mampu) yakni mampu untuk 

menghalangi orang-orang miskin, menurut dugaan mereka sendiri. Tafsir tersebut 

mempunyai makna bahwa niat individu berangkat dari dalam diri dengan dasar 

niat yang beragam yakni, niat untuk melakukan hal-hal baik dan niat untuk 

melakukan hal-hal buruk. Niat baik individu akan muncul ketika tidak ada kondisi 

atau suasana yang menghalanginya sedangkan niat buruk individu muncul ketika 

ada kondisi yang memaksanya untuk melakukan niat buruk. Sehingga niat baik 

dengan niat jahat muncul sesuai kondisi yang memaksanya muncul. 

Hasil konstruksi dari penelitian ini menunjukkan bahwa niat auditor untuk 

melakukan tindakan whistleblowing dipengaruhi oleh, pertama sikap pribadi, 
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artinya sikap pribadi mengarahkan auditor untuk kemudian berpikir apa 

konsekuensi dari tindakan whistleblowing yang telah dilakukannya. Kedua norma 

subjektif, artinya pandangan auditor terkait apakah lingkungan sekitarnya akan 

menyetujui atau menolak tindakan whistleblowing yang dilakukannya. Ketiga 

kontrol perilaku, artinya keyakinan auditor dalam mengkoordinir perilaku dalam 

melakukan tindakan whistleblowing dan gambaran tentang kemudahan dan 

kesulitan menjalankan tindakan whistleblowing tersebut. ketiga antesenden ini 

dapat memprediksi niat auditor yang diasumsikan sebagai dorongan untuk 

melakukan tindakan whistleblowing. 

Menghilangka rasa dilematika intensi melakukan tindakan whistleblowing 

seorang auditor bisa dilakukan dengan cara menjadikan theory of plenned 

behavior sebagai landasan untuk melakukan tindakan whistleblowing. Niat untuk 

melakukan tindakan whistleblowing sudah ada di dalam teori tersebut, sehingga 

rasa dilematika itu sendiri akan hilang dengan sendirinya. Motivasi seorang 

auditor juga mempengaruhi ketika hendak melakukan tindakan whistleblowing 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Rachmad yang mengatakan bahwa; 

“Motivasinya yang selalu dipegang adalah kita bekerja dan berkarya bukan 

untuk seorang pimpinan tertentu melainkan untuk kepentingan yang lebih 

besar yaitu terciptanya perbaikan pada organisasi kita pada khususnya dan 

perbaikan tatanan kehidupan berbangsa dan memajukan negara pada 

umumnya. Sehingga dengan demikian diharapkan kita bekerja dan 

berkarya karena ingin memberikan bakti kita untuk negara dan bukan 

untuk memuaskan keinginan pimpinan tertentu saja”. 

 

Merujuk dari penyataan yang disampaikan oleh Pak Rachmad dapat 

dimaknai bahwa motivasi yang dipegang oleh auditor dalam bekerja dan berkarya 

bukan hanya untuk memenuhi keinginan pimpinan, tetapi ada hal yang lebih besar 
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dari itu. Hal tersebut untuk menciptakan perbaikan pada organisasi khususnya 

perbaikan tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pendapat yang 

berbeda yang diungkapkan oleh Pak Moh Iqbal yang mengatakan bahwa; 

“Bekerja itu ibadah, baik ibadah dalam artian memberikan manfaat kepada 

orang lain maupun ibadah dalam artian mencari nafkah untuk keluarga, 

jadi selama saya bekerja dengan baik, tidak aneh-aneh, gajinya mencukupi, 

ya sudah saya terus jalani pekerjaan tersebut, jika ada dilema ya kembali 

dilihat konteksnya dilemanya seperti apa”. 

 

Merujuk dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bekerja sebagai 

auditor dapat dijadikan sebagai kegiatan ibadah, baik ibadah yang memberikan 

manfaat kepada banyak orang maupun ibadah dalam mencari nafkah untuk 

keluarga. Selama auditor bekerja dengan baik, gaji yang diterimanya cukup untuk 

kebutuhannya, maka tidak akan muncul rasa dilematika dalam bekerja. Sehingga 

ketika auditor menjadikan profesinya sebagai ibadah, kemudian di dukung dengan 

lingkungan kerja yang baik dan gaji yang mencukupi kebutuhannya maka, rasa 

dilematika intensi auditor secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. 

Tabel 4.2 

Dilematika Intensi Melakukan Whistleblowing 

Whistleblowing 

System 

Dilematika Intensi 

1. Dilematika normatif terjadi ketika seseorang calon 

whistleblower mempunyai niat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing tetapi ada keraguan yang 

dialaminya karena adanya ketakutan terkait dampak 

yang dialaminya setelah melakukan tindakan 

whistleblowing 

2. Dilematika korelasional terjadi ketika seseorang calon 

whistleblower mempunyai niat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing tetapi ada keraguan yang 

dialaminya karena orang yang dilaporkannya 

mempunyai hubungan korelasi dengannya seperti, 

sahabat dan keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada 

bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kejujuran dalam melakukan tindakan whistleblowing sudah dilakukan 

sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam lingkungan organisasi dengan 

menggunakan whistleblowing system sebagai wadah pelaporan yang 

diterapkan oleh BPK Tetapi tindakan tersebut dihalangi oleh beberapa 

tekanan ketaatan yang ada di lingkungan organisasi seperti tekanan 

ketaatan yang bersumber dari kekuasaan pimpinan, tekanan ketaatan dari 

rekan kerja, dan tekanan ketaatan yang bersumber dari dalam diri sendiri. 

Sehingga ketiga tekanan ketaatan tersebut menghalangi auditor dalam 

melakukan tindakan whistleblowing. 

2. Dilematika intensi auditor dalam melakukan tindakan whistleblowing 

muncul apabila; pertama, ada niat untuk melaporkan adanya tindakan 

menyimpang yang melanggar hukum tetapi ada keraguan yang dalam 

dirinya karena adanya ketakutan terkait dampak yang didapatkannya 

setelah melakukan tindakan whistleblowing. Kedua, ada niat untuk 

melaporkan adanya tindakan menyimpang yang melanggar hukum tetapi 

ada keraguan yang dalam dirinya karena orang yang dilaporkannya 

mempunyai hubungan korelasi dengannya seperti, sahabat dan keluarga. 
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B. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

1. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuat kurangnya 

informasi dan data yang bisa diperoleh peneliti seperti: 

a) Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hanya 

menyediakan dua orang narasumber, dimana didalam penelitian sejatinya 

mengharapkan 3-5 narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam. 

b) Dikarenakan jarak antara peneliti dengan informan sangat jauh sehingga 

penelitian ini tidak bisa dilakukan dengan tatap muka untuk melakukan 

wawancara secara langsung. 

2. Saran Penelitian 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dibahas, maka peneliti 

membuat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

a) Penelitian selanjutnya dengan topik serupa diharapkan untuk menggali 

informasi mendalam lagi dengan menggunakan lebih banyak narasumber 

demi menjaga kredibilitas dan dependabilitas data penelitian selanjutnya 

b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat berinteraksi langsung dengan 

informan dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam karakter dari 

informan. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Nama   : Moh Iqbal Aruzzi 

Agama  : Islam 

Jabatan  : Kepala Sub Bidang Penegakan Integritas II.A 

Lama Bekerja : 16 tahun 

1. Sudah berapa lama whistleblowing system disini sudah diterapkan ? 

Jawaban: 

Secara legal formal sejak tahun 2011, sesuai dengan tanggal ditetapkannya 

Keputusan Sekjen No. 507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang Penanganan 

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

2. Bagaimana penerapan regulasi terkait dengan ketaatan dalam 

whistleblowing system ? 

Jawaban: 

Secara nasional belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik 

whistleblowing system, demikian juga peraturan yang memandatkan atau 

mewajibkan penerapan whistleblowing system di instansi pemerintah. Namun 

demikian, untuk kasus BPK, pada Keputusan Sekjen 507 tahun 2011 tersebut 

diatas disebutkan bahwa pegawai wajib melaporkan pelanggaran kode etik 

dan/atau disiplin pegawai yang disaksikannya. 

3. Apakah dalam pelaksanaan whistleblowing di sini whistleblower dijaga 

identitasnya sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ? 
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Jawaban: 

Ya, pasal 4 mengatur mengenai cara penyampaian laporan dimana pelapor 

diberi opsi untuk melaporkan secara anonym, ini salah satu bentuk upaya 

menjaga identitas. Kemudian pasal 6 nya mengatur mengenai perlindungan 

kepada whistleblower. 

4. Apa yang menjadi urgensi whistleblowing itu sendiri ? 

Jawaban: 

Secara konsep dan teori whistleblowing merupakan salah satu tools untuk 

mendeteksi kecurangan yang paling efektif, hal ini juga terbukti dari banyak 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti individual maupun institusional, yang 

menunjukkan bahwa whistleblowing system merupakan alat pendeteksi 

kecurangan yang paling efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Salah 

satunya survey 2 tahunan (RTTN) yang dilakukan oleh ACFE. 

5. Apakah penerapan whistleblowing system di sini sudah efektif ? 

Jawaban: 

Pertanyaan ini perlu dielaborasi lebih lanjut, apa ukuran efektif yang kita 

sepakati, apakah banyaknya laporan yang masuk yang menunjukkan bahwa 

kami berhasil membujuk pegawai untuk melapor, apakah laporan yang 

ditindaklanjuti yang menujukkan kami cukup responsif, atau justru tidak ada 

laporan sama sekali yang menunjukkan sudah tidak ada yang perlu 

dilaporkan? Tapi jika hal ini hanya mengacu pada pendapat pengelola, kami 

dapat sampaikan bahwa sejauh ini sistem telah berjalan sesuai dengan yang 
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diharapkan oleh stakeholder, meskipun tentu saja masih ada banyak ruang 

untuk perbaikan. 

6. Apakah selama ini whistleblowing system disini sudah bisa meminimalisir 

jumlah penyimpangan yang ada ? 

Jawaban: 

Apakah penurunan jumlah pelaporan atau penurunan jumlah temuan kasus 

menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan penyimpangan? Belum tentu. 

Sulit untuk mengukurnya, karena penyimpangan sifatnya tersembunyi jadi 

kondisi tanpa pelaporan dan temuan belum tentu menunjukkan bahwa 

memang tidak ada penyimpangan, bisa jadi karena belum terungkap atau 

belum mencapai titik ledaknya. 

7. Bagaimana bentuk tekanan sebagai hambatan dalam melakukan 

whistleblowing system ? 

Jawaban: 

Bisa dalam berbagai macam bentuk, ada yg berupa tekanan dari rekan 

sejawat, ada yang dari atasan langsung, bisa juga tekanan dari dalam diri 

sendiri (internal) merasa bersalah dan takut kalau tindakannya tersebut 

merugikan dirinya sendiri. 

8. Apa yang menjadi hambatan dalam berbuat jujur dan menaati regulasi 

terkait whistleblowing system itu sendiri ? 

Jawaban: 
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Secara umum, biasanya ketakutan akan pembalasan dendam dari terlapor dan 

efek negatif lainnya seperti dikucilkan oleh lingkungan kerja karena dianggap 

tidak bisa diajak bekerjasama. 

9. Apa yang anda lakukan ketika melihat ataupun mendengar adanya 

penyimpangan yang terjadi di kantor anda ? 

Jawaban: 

Secara normatif saya harus melaporkan penyimpangan tersebut. Namun 

demikian, secara praktikal saya tetap perlu mengukur risiko dan dampak yang 

saya akan hadapi ketika melapor. 

10. Apa motivasi anda ketika anda mempunyai niat untuk mengungkap 

kecurangan yang terjadi meskipun orang yang terlibat dalam 

kecurangan tersebut adalah teman baik anda ataupun keluarga anda ? 

Jawaban: 

Saya ingin melakukan perbaikan terhadap sistem, saya juga berharap kolega 

atau keluarga tersebut bisa tersadarkan akan perbuatan buruknya, untuk saling 

mengingatkan terhadap kesalahan kita. Karena tidak ada manusia yang 

sempurna, mungkin saja yang bersangkutan sedang khilaf ketika melakukan 

kesalahan tersebut. 

11. Apakah anda pernah menerima tekanan ketaatan dari atasan dan klien 

ketika melakukan audit ? 

Jawaban: 

Secara umum tekanan ketika bekerja tentu saja ada, kita tidak bisa berharap 

bekerja itu 100% menyenangkan dan sesuai dengan harapan kita, tanpa 
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adanya tekanan dari siapapun, namun demikian, sejauh ini saya mampu 

mengelola tekanan tersebut dengan cukup baik. 

12. Seberapa penting kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang 

dalam bekerja menurut anda ? 

Jawaban: 

Sangat penting karena itu merupakan prinsip utama yang akan menciptakan 

suasa kerja yang harmonis dan saling percaya baik terhadap sikap maupun 

kinerja. 

13. Bagaimana bentuk dilematika anda selama anda bekerja BPK ? 

Jawaban: 

Biasanya karena adanya perbedaan pendapat ke sesama rekan kerja di 

lingkungan BPK ketika bekerja. 

14. Apa bentuk dilematika anda ketika hendak melakukan tindakan 

whistleblowing ? 

Jawaban: 

Bentuk dilematikanya itu biasanya orang yang hendak dilaporkan itu 

mempunyai hubungan korelasional dengan saya seperti teman lama atau 

sahabat bahkan hubungan keluarga, niatnya ada tapi terhalang oleh kondisi 

itu. 

15. Apa motivasi anda untuk menghilangkan rasa dilematika anda selama 

anda bekerja ? 

Jawaban: 
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Bekerja itu ibadah, baik ibadah dalam artian memberikan manfaat kepad 

orang lain, maupun ibadah dalam artian mencari nafkah untuk keluarga, jadi 

selama saya bekerja dengan baik tidak aneh-aneh, gajinya mencukupi, ya 

sudah saya terus jalani pekerjaan tersebut, jika ada dilema ya kembali dilihat 

konteksnya dilemmanya seperti apa. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Nama   : Rachmat FR 

Agama  : Islam 

Jabatan  : Analisis Aparatur Penegakan Integritas dan Disiplin 

Sumber Daya Manusia 

Lama Bekerja : 16 tahun 

1. Sudah berapa lama whistleblowing system disini sudah diterapkan ? 

Jawaban: 

BPK telah menerapkan whistleblowing system sejak tahun 2011 dengan 

ditetapkannya Keputusan Sekjen No. 507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang 

Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

2. Bagaimana penerapan regulasi terkait dengan ketaatan dalam 

whistleblowing system ? 

Jawaban: 

Pada Pasal 2 Keputusan Sekjen No. 507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang 

Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan 

Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa setiap Anggota/pejabat/pegawai di 

lingkungan BPK yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran Kode 

Etik BPK dan/atau disiplin pegawai, wajib menyampaikan pengaduan kepada 

Satgas. Atas laporan tersebut, Satgas melakukan analisis. Jika terpenuhi 

unsur-unsur suatu laporan, maka Satgas meneruskannya kepada Sekjen jika 

laporan yang disampaikan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin 

pegawai atau meneruskannya kepada Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik 
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(MKKE) BPK jika laporan yang disampaikan terkait dengan adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik BPK. 

3. Apakah dalam pelaksanaan whistleblowing di sini whistleblower dijaga 

identitasnya sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ? 

Jawaban: 

Iya. Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Sekjen No. 507/K/X-XIII.2/12/2011 

tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan 

Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa Satgas wajib memberikan 

perlindungan kepada whistleblower. 

4. Apa yang menjadi urgensi whistleblowing itu sendiri ? 

Jawaban: 

Whistleblowing system merupakan salah satu cara deteksi adanya dugaan 

pelanggaran yang efektif. 

5. Apakah penerapan whistleblowing system di sini sudah efektif ? 

Jawaban: 

Whistleblowing system merupakan salah satu cara deteksi adanya dugaan 

pelanggaran yang efektif, karena ini merupakan sistem yang memberikan 

wadah bagi para calon whistleblower yang memiliki keberanian dan sikap 

jujur untuk mengungkap segala hal yang sifatnya menyimpang dari aturan 

lembaga atau hukum yang berlaku. 

6. Apakah selama ini whistleblowing system disini sudah bisa meminimalisir 

jumlah penyimpangan yang ada ? 
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Jawaban: 

Kalau bicara soal whistleblowing system itu merupakan sarana yang efektif 

untuk mendeteksi penyimpangan, menurut saya jawabannya adalah iya. 

Namun apakah dapat meminimalisir jumlah penyimpangan, saya rasa 

tergantung ukuran yang akan kita gunakan apa. Selain itu, menurut saya, pada 

dasar whistleblowing system itu merupakan sarana untuk mendeteksi adanya 

penyimpangan, sedangkan untuk meminimalisir jumlah penyimpangan adalah 

system pencegahan atau system pengendalian internal yang didesain oleh 

suatu organisasi. 

7. Bagaimana bentuk tekanan untuk berbuat jujur dalam melakukan 

whistleblowing system ? 

Jawaban: 

Bisa jadi karena adanya resistensi dari sesama rekan kerja atau 

atasan/pimpinan di lingkungan organisasinya. 

8. Apa yang menjadi hambatan dalam berbuat jujur dan menaati regulasi 

terkait whistleblowing system itu sendiri ? 

Jawaban: 

Bisa jadi karena masih adanya budaya “ewuh pekewuh” atau “tidak enakan” 

atau mungkin adanya tekanan dari anggota organisasinya atau 

atasan/pimpinannya. 

9. Apa yang anda lakukan ketika melihat ataupun mendengar adanya 

penyimpangan yang terjadi di kantor anda ? 

Jawaban: 
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Saya pribadi kalau melihat atau mendengar ada kecurangan yang terjadi di 

dalam internal organisasi, saya akan laporkan melalui whistleblowing system 

yang telah diterapkan oleh organisasi. 

10. Apa motivasi anda ketika anda mempunyai niat untuk mengungkap 

kecurangan yang terjadi meskipun orang yang terlibat dalam 

kecurangan tersebut adalah teman baik anda ataupun keluarga anda ? 

Jawaban: 

Prinsipnya kita ingin organisasi tempat kita bekerja dan berkarya menjadi 

organisasi yang baik, terpercaya, dan terjaga marwahnya. 

11. Apakah anda pernah menerima tekanan ketaatan dari atasan dan klien 

ketika melakukan audit ? 

Jawaban: 

Dua-duanya pernah 

12. Seberapa penting kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang 

dalam bekerja menurut anda ? 

Jawaban: 

Sangat penting. Karena hal ini diperlukan untuk memperbaiki dan 

memajukan suatu bangsa itu sendiri. Kejujuran adalah hal yang pokok yang 

harus dimiliki suatu bangsa. 

13. Bagaimana bentuk dilematika anda selama anda bekerja BPK ? 

Jawaban: 

Dilematika jika terdapat keinginan pimpinan yang berbeda dengan prinsip-

prinsip yang kita pegang teguh. 
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14. Apa bentuk dilematika anda ketika hendak melakukan tindakan 

whistleblowing ? 

Jawaban: 

Bentuk dilematikanya itu biasanya karena ada rasa ketakutan ketika saya 

pribadi mau melakukan tindakan whistleblowing, seperti ada pembalasan 

dendam dari orang yang terlapor atau ada hal-hal negatif yang saya terima 

setelah melakukan tindakan whistleblowing. 

15. Apa motivasi anda untuk menghilangkan rasa dilematika anda selama 

anda bekerja ? 

Jawaban: 

Motivasinya yang selalu dipegang adalah kita bekerja dan berkarya bukan 

untuk seorang pimpinan tertenti melainkan untuk kepentingan yang lebih 

besar yaitu terciptanya perbaikan pada organisasi kita pada khususnya dan 

perbaikan tatanan kehidupan berbangsa dan memajukan negara pada 

umumnya. Sehingga dengan demikian diharapkan kita bekerja dan berkarya 

karena ingin memberikan bakti kita untuk negara dan bukan untuk 

memuaskan keinginan pimpinan tertentu saja. 
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TABEL NOEMA NOESIS 

Nama   : Moh Iqbal Aruzzi 

Agama  : Islam 

Jabatan  : Kepala Sub Bidang Penegakan Integritas II.A 

Lama Bekerja : 16 tahun 

 

Pertanyaan 

 

Noema 

 

Noesis 

Analisis 

Korelasi 

Noema-

Noesis 

 

Kesimpulan 

1. Bagaiman

a bentuk 

tekanan 

sebagai 

hambatan 

dalam 

melakuka

n 

whistleblo

wing 

system ? 

Teori tekanan 

ketaatan ada 3 

yaitu, tekanan 

yang 

bersumber 

dari 

pimpinan, 

tekanan yang 

bersumber 

dari auditee, 

dan tekanan 

yang 

bersumber 

dari rekan 

kerja 

Bisa dalam 

berbagai 

macam 

bentuk, ada 

yg berupa 

tekanan dari 

rekan 

sejawat, ada 

yang dari 

atasan 

langsung, 

bisa juga 

tekanan dari 

dalam diri 

sendiri 

(internal) 

merasa 

bersalah dan 

takut kalau 

tindakannya 

tersebut 

merugikan 

dirinya 

sendiri. 

Terdapat 

perbedaan 

yang 

memunculkan 

tekanan 

ketaatan yang 

baru yaitu 

muncul dari 

dalam diri 

auditor ketika 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Munculnya 

tekanan 

ketaatan dari 

dalam diri 

auditor ketika 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g ini karena 

auditor merasa 

bersalah 

melakukan 

tindakan 

mengungkap 

kecurangan 

2. Apa yang 

menjadi 

hambatan 

dalam 

berbuat 

jujur dan 

Sebagai 

auditor yang 

berintegritas, 

seharusnya 

tidak ada 

keraguan 

yang 

dipikirkannya 

ketika ketika 

Secara 

umum, 

biasanya 

ketakutan 

akan 

pembalasan 

dendam dari 

terlapor dan 

efek negatif 

Hambatan ini 

diakibatkan 

karena 

keraguan 

tersebut 

muncul dari 

dalam diri 

auditor 

karena 

Terbongkarny

a identitas 

whistleblower 

oleh pelaku 

tindakan 

kecurangan 

sehingga ada 

rasa ketakutan 

akan ada 
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menaati 

regulasi 

terkait 

whistleblo

wing 

system itu 

sendiri ? 

ingin 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g dikarenakan 

terdapat 

tindakan 

kecurangan 

yang 

dilihatnya. 

lainnya 

seperti 

dikucilkan 

oleh 

lingkungan 

kerja karena 

dianggap 

tidak bisa 

diajak 

bekerjasama. 

dendam yang 

muncul oleh 

orang yang 

terlapor 

pembalasan 

dendam yang 

dilakukan oleh 

pelaku 

terhadap 

whistleblower 

3. Apa yang 

anda 

lakukan 

ketika 

melihat 

ataupun 

mendenga

r adanya 

penyimpa

ngan yang 

terjadi di 

kantor 

anda ? 

Sesuai 

regulasi yang 

ditetapkan 

oleh BPK 

bahwa auditor 

harus 

melaporkan 

tindakan 

kecurangan 

yang 

dilihatnya 

melalui 

whistleblowin

g system. 

Secara 

normatif saya 

harus 

melaporkan 

penyimpanga

n tersebut. 

Namun 

demikian, 

secara 

praktikal saya 

tetap perlu 

mengukur 

risiko dan 

dampak yang 

saya akan 

hadapi ketika 

melapor. 

Secara 

regulasi, 

auditor harus 

melaporkan 

adanya 

tindakan 

kecurangan 

yang 

dilihatnya, 

tetapi masih 

ada keraguan 

yang dimiliki 

oleh auditor 

karena resiko 

dan dampak 

negatif yang 

didapatkanny

a setelah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Auditor masih 

memiliki 

keraguan 

dalam hal 

mengukur 

resiko yang 

akan 

dihadapinya 

ketika 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g seperti 

dampak 

negatif dan 

resiko setelah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

4. Apa 

motivasi 

anda 

ketika 

anda 

mempuny

ai niat 

untuk 

mengungk

Melakukan 

tindakan 

mengungkap 

kecurangan 

tidak 

memandang 

siapa 

meskipun 

yang berbuat 

kecurangan 

mempunya 

hubungan 

korelasi 

Saya ingin 

melakukan 

perbaikan 

terhadap 

sistem, saya 

juga berharap 

kolega atau 

keluarga 

tersebut bisa 

tersadarkan 

akan 

perbuatan 

buruknya, 

Melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g tidak 

memandang 

siapa yang 

melakukan 

dan itu sudah 

dilakukan 

oleh auditor 

agar supaya 

auditor lain 

termotivasi 

Auditor sudah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g dengan niat 

agar pelaku 

tindakan 

kecurangan 

tersebut 

mendapatkan 

efek jera atas 

tindakan yang 

dilakukannya 
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ap 

kecuranga

n yang 

terjadi 

meskipun 

orang 

yang 

terlibat 

dalam 

kecuranga

n tersebut 

adalah 

teman 

baik anda 

ataupun 

keluarga 

anda ? 

seperti 

sahabat dan 

keluarga 

untuk saling 

mengingatka

n terhadap 

kesalahan 

kita. Karena 

tidak ada 

manusia yang 

sempurna, 

mungkin saja 

yang 

bersangkutan 

sedang khilaf 

ketika 

melakukan 

kesalahan 

tersebut. 

untuk 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g meskipun 

yang menjadi 

pelakunya 

merupakan 

sahabat dan 

keluarganya 

tersebut 

meskipun 

yang menjadi 

pelakunya itu 

mempunyai 

korelasi 

seperti sahabat 

dan keluarga 

5. Apakah 

anda 

pernah 

menerima 

tekanan 

ketaatan 

dari 

atasan 

dan klien 

ketika 

melakuka

n audit ? 

Lingkungan 

kerja di BPK 

tidak terlepas 

dari tekanan 

ketaatan yang 

bersumber 

dari pimpinan 

dan audtee 

Secara umum 

tekanan 

ketika 

bekerja tentu 

saja ada, kita 

tidak bisa 

berharap 

bekerja itu 

100% 

menyenangka

n dan sesuai 

dengan 

harapan kita, 

tanpa adanya 

tekanan dari 

siapapun, 

namun 

demikian, 

sejauh ini 

saya mampu 

mengelola 

Secara fakta 

dengan yang 

di sampaikan 

oleh auditor 

menunjukkan 

bahwa 

tekanan 

ketaatan pasti 

dialami oleh 

auditor ketika 

bekerja 

maupun 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

auditee 

Adanya 

tekanan 

ketaatan yang 

diterima oleh 

auditor dalam 

bekerja akan 

mengancam 

integritas yang 

dipegangnya 

tetapi selama 

auditor 

tersebut dapat 

mengelolanya 

dengan baik 

maka 

integritasnya 

akan 

senantiasa 

terjaga 
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tekanan 

tersebut 

dengan cukup 

baik. 

6. Seberapa 

penting 

kejujuran 

perlu 

ditanamka

n dalam 

diri 

seseorang 

dalam 

bekerja 

menurut 

anda ? 

Salah satu 

nilai-nilai 

yang 

diterapkan 

oleh BPK 

yaitu nilai-

nilai 

Integritas 

sehingga 

sehingga 

auditor 

diwajibkan 

memiliki 

sikap 

kejujuran 

dalam bekerja 

Sangat 

penting 

karena itu 

merupakan 

prinsip utama 

yang akan 

menciptakan 

suasa kerja 

yang 

harmonis dan 

saling 

percaya baik 

terhadap 

sikap maupun 

kinerja. 

Nilai-nilai 

integritas 

yang 

direrapkan 

oleh BPK 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip yang 

dipegang oleh 

auditor dalam 

bekerja yaitu 

dengan dasar 

kejujuran 

Kejujuran 

sangat penting 

untuk 

diterapkan 

dalan bekerja 

karena 

merupakan 

salah satu 

bagian dari 

nilai integritas 

yang 

ditamankan 

oleh BPK 

kepada 

karyawannya 

7. Bagaiman

a bentuk 

dilematika 

anda 

selama 

anda 

bekerja 

BPK ? 

Dilihat dari 

segi fakta 

bentuk 

dilematika 

auditor dalam 

bekerja yaitu 

adanya 

tekanan 

ketaatan yang 

diterimanya 

ketika 

melakuka 

auditing 

Biasanya 

karena 

adanya 

perbedaan 

pendapat ke 

sesama rekan 

kerja di 

lingkungan 

BPK ketika 

bekerja. 

Terdapat 

perbedaan 

yang 

membuat 

auditor 

menjadikan 

auditor 

berada di 

dalam situasi 

dilematis 

Adanya 

tekanan 

ketaatan dana 

adanya 

perbedaan 

perbedaan 

pendapat ke 

sesama rekan 

kerja sama 

sama 

membuat 

auditor berada 

dalam situasi 

dilematis 

8. Apa 

bentuk 

dilematika 

anda 

ketika 

hendak 

Adanya 

intervensi 

dari sesama 

rekan kerja 

untuk 

membatalkan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Bentuk 

dilematikany

a itu biasanya 

orang yang 

hendak 

dilaporkan itu 

mempunyai 

hubungan 

korelasional 

dengan saya 

Adanya 

intervensi 

dari sesama 

rekan kerja 

dan adanya 

hubungan 

korelasi 

antara auditor 

dengan 

pelaku 

Melakukan 

tindaka 

whistleblowin

g 

kemungkinan 

besar akan 

terhalang oleh 

adanya 

hubungan 

korelasional 
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melakuka

n 

tindakan 

whistleblo

wing ? 

seperti teman 

lama atau 

sahabat 

bahkan 

hubungan 

keluarga, 

niatnya ada 

tapi terhalang 

oleh kondisi 

itu. 

kecurangan 

akan 

memunculkan 

rasa 

dilematika 

auditor dalam 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

antara sesama 

rekan kerja 

bahkan 

mempunya 

hubungan 

keluarga 

9. Apa 

motivasi 

anda 

untuk 

menghilan

gkan rasa 

dilematika 

anda 

selama 

anda 

bekerja ? 

Motivasi 

auditor dalam 

menghilangka

n rasa 

dilematika 

biasanya 

dengan 

mempunyai 

sifat 

keberanian 

terhadap 

ketakutan 

yang 

diterimanya 

atas tindakan 

yang 

diperbuat 

Bekerja itu 

ibadah, baik 

ibadah dalam 

artian 

memberikan 

manfaat 

kepada orang 

lain, maupun 

ibadah dalam 

artian 

mencari 

nafkah untuk 

keluarga, jadi 

selama saya 

bekerja 

dengan baik 

tidak aneh-

aneh, gajinya 

mencukupi, 

ya sudah saya 

terus jalani 

pekerjaan 

tersebut, jika 

ada dilema ya 

kembali 

dilihat 

konteksnya 

dilemmanya 

seperti apa. 

Terdapat 

perbedaan 

dalam 

motivasi 

auditor 

menghilangka

n rasa 

dilematika 

secara umum 

dengan 

pendapat 

yang 

disampaikan 

oleh auditor 

Dalam islam, 

bekerja bukan 

karna untuk 

menguntungka

n satu orang 

saja, tetapi 

menguntungka

n orang 

banyak 

sehingga di 

dalam bekerja 

harus 

didukung oleh 

lingkungan 

kerja yang 

baik, 

kebutuhan 

yang tercukupi 

dengan gaji 

yang 

didapatkan 

sehingga 

dilematika 

dalam bekerja 

akan hilang 

dengan 

sendirinya. 
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Nama   : Rachmat FR 

Agama  : Islam 

Jabatan : Analisis Aparatur Penegakan Integritas dan Disiplin 

Sumber Daya Manusia 

Lama Bekerja : 16 tahun 

 

Pertanyaan 

 

Noema 

 

Noesis 

Analisis 

Korelasi 

Noema-

Noesis 

 

Kesimpulan 

1) Bagaima

na 

bentuk 

tekanan 

sebagai 

hambata

n dalam 

melakuka

n 

whistleblo

wing 

system ? 

Teori tekanan 

ketaatan ada 3 

yaitu, tekanan 

yang 

bersumber dari 

pimpinan, 

tekanan yang 

bersumber dari 

auditee, dan 

tekanan yang 

bersumber dari 

rekan kerja 

Bisa jadi 

karena 

adanya 

resistensi 

dari sesama 

rekan kerja 

atau 

atasan/pimpi

nan di 

lingkungan 

organisasiny

a. 

 

Terdapat 

perbedaan 

yang 

memunculka

n tekanan 

ketaatan yang 

baru yaitu 

muncul dari 

dalam diri 

auditor ketika 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Adanya 

resistensi dari 

rekan kerja 

atau berupa 

intervensi agar 

supaya 

tindakan 

auditor untuk 

melakukan 

whistleblowing 

untuk 

mengungkap 

kecurangan 

tidak terjadi 

2) Apa yang 

menjadi 

hambata

n dalam 

berbuat 

jujur dan 

menaati 

regulasi 

terkait 

whistleblo

Sebagai 

auditor yang 

berintegritas, 

seharusnya 

tidak ada 

keraguan yang 

dipikirkannya 

ketika ketika 

ingin 

melakukan 

tindakan 

whistleblowing 

dikarenakan 

terdapat 

tindakan 

kecurangan 

Bisa jadi 

karena masih 

adanya 

budaya 

“ewuh 

pekewuh” 

atau “tidak 

enakan” atau 

mungkin 

adanya 

tekanan dari 

anggota 

organisasinya 

atau 

atasan/pimpi

nannya. 

Budaya ewuh 

pkewuh atau 

tidak enakan 

masih 

menjadi 

alasan kenapa 

auditor 

mempunyai 

keraguan 

dalam 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Hambatan 

berbuat jujur 

untuk menaati 

regulasi terkait 

whistleblowing 

system masih 

terhalangi oleh 

budaya tidak 

enakan ke 

sesama rekan 

kerja agara 

tindakan 

mengungkap 

kecurangannya 

tidak terwujud 
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wing 

system itu 

sendiri ? 

yang 

dilihatnya. 

3) Apa yang 

anda 

lakukan 

ketika 

melihat 

ataupun 

mendeng

ar 

adanya 

penyimpa

ngan 

yang 

terjadi di 

kantor 

anda ? 

Sesuai regulasi 

yang 

ditetapkan oleh 

BPK bahwa 

auditor harus 

melaporkan 

tindakan 

kecurangan 

yang 

dilihatnya 

melalui 

whistleblowing 

system. 

Saya pribadi 

kalau melihat 

atau 

mendengar 

ada 

kecurangan 

yang terjadi 

di dalam 

internal 

organisasi, 

saya akan 

laporkan 

melalui 

whistleblowin

g system 

yang telah 

diterapkan 

oleh 

organisasi. 

Secara 

regulasi, 

auditor harus 

melaporkan 

adanya 

tindakan 

kecurangan 

yang 

dilihatnya, 

tetapi masih 

ada keraguan 

yang dimiliki 

oleh auditor 

karena resiko 

dan dampak 

negatif yang 

didapatkanny

a setelah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g 

Sudah ada 

keberanian 

seorang calon 

whistleblower 

dalam hal 

auditor itu 

sendiri untuk 

melaporkan 

adanya 

tindakan 

kecurangan 

yang terjadi 

melalui 

whistleblowing 

system yang 

diterapkan 

oleh BPK 

4) Apa 

motivasi 

anda 

ketika 

anda 

mempun

yai niat 

untuk 

mengung

kap 

kecurang

an yang 

Melakukan 

tindakan 

mengungkap 

kecurangan 

tidak 

memandang 

siapa 

meskipun yang 

berbuat 

kecurangan 

mempunya 

hubungan 

korelasi seperti 

sahabat dan 

keluarga 

Prinsipnya 

kita ingin 

organisasi 

tempat kita 

bekerja dan 

berkarya 

menjadi 

organisasi 

yang baik, 

terpercaya, 

dan terjaga 

marwahnya. 

Melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g tidak 

memandang 

siapa yang 

melakukan 

dan itu sudah 

dilakukan 

oleh auditor 

agar supaya 

auditor lain 

termotivasi 

untuk 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g meskipun 

yang menjadi 

Auditor sudah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowing 

dengan niat 

agar organisasi 

tempatnya 

bekerja dalam 

hal ini BPK 

menjadi 

organisasi 

yang baik, 

terpercaya dan 

terjaga 

marwahnya 
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terjadi 

meskipun 

orang 

yang 

terlibat 

dalam 

kecurang

an 

tersebut 

adalah 

teman 

baik anda 

ataupun 

keluarga 

anda ? 

pelakunya 

merupakan 

sahabat dan 

keluarganya 

5) Apakah 

anda 

pernah 

menerim

a tekanan 

ketaatan 

dari 

atasan 

dan klien 

ketika 

melakuka

n audit ? 

Lingkungan 

kerja di BPK 

tidak terlepas 

dari tekanan 

ketaatan yang 

bersumber dari 

pimpinan dan 

audtee 

Dua-duanya 

pernah 

Secara fakta 

dengan yang 

di sampaikan 

oleh auditor 

menunjukkan 

bahwa 

tekanan 

ketaatan pasti 

dialami oleh 

auditor ketika 

bekerja 

maupun 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

auditee 

Adanya 

tekanan 

ketaatan yang 

diterima oleh 

auditor dalam 

bekerja akan 

mengancam 

integritas yang 

dipegangnya 

tetapi selama 

auditor 

tersebut dapat 

mengelolanya 

dengan baik 

maka 

integritasnya 

akan 

senantiasa 

terjaga 

6) Seberapa 

penting 

kejujura

Salah satu 

nilai-nilai yang 

diterapkan 

oleh BPK yaitu 

Sangat 

penting. 

Karena hal 

ini diperlukan 

Nilai-nilai 

integritas 

yang 

direrapkan 

Kejujuran 

sangat penting 

untuk 

diterapkan 
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n perlu 

ditanamk

an dalam 

diri 

seseorang 

dalam 

bekerja 

menurut 

anda ? 

nilai-nilai 

Integritas 

sehingga 

sehingga 

auditor 

diwajibkan 

memiliki sikap 

kejujuran 

dalam bekerja 

untuk 

memperbaiki 

dan 

memajukan 

suatu bangsa 

itu sendiri. 

Kejujuran 

adalah hal 

yang pokok 

yang harus 

dimiliki suatu 

bangsa. 

oleh BPK 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip yang 

dipegang 

oleh auditor 

dalam 

bekerja yaitu 

dengan dasar 

kejujuran 

dalan bekerja 

karena 

merupakan 

salah satu 

bagian dari 

nilai integritas 

yang 

ditamankan 

oleh BPK 

kepada 

karyawannya 

7) Bagaima

na 

bentuk 

dilematik

a anda 

selama 

anda 

bekerja 

BPK ? 

Dilihat dari 

segi fakta 

bentuk 

dilematika 

auditor dalam 

bekerja yaitu 

adanya 

tekanan 

ketaatan yang 

diterimanya 

ketika 

melakuka 

auditing 

Dilematika 

jika terdapat 

keinginan 

pimpinan 

yang berbeda 

dengan 

prinsip-

prinsip yang 

kita pegang 

teguh. 

Terdapat 

perbedaan 

yang 

membuat 

auditor 

menjadikan 

auditor 

berada di 

dalam situasi 

dilematis 

Adanya 

perbedaan 

prinsip dan 

tujuan yang 

dimiliki oleh 

orang yang 

mempunyai 

otoritas 

tertinggi dalam 

hal ini 

pimpinan 

memunculkan 

rasa dilematika 

yang dimiliki 

oleh auditor 

8) Apa 

bentuk 

dilematik

a anda 

ketika 

hendak 

melakuka

n 

tindakan 

whistleblo

wing ? 

Adanya 

intervensi dari 

sesama rekan 

kerja untuk 

membatalkan 

tindakan 

whistleblowing 

Bentuk 

dilematikany

a itu biasanya 

karena ada 

rasa 

ketakutan 

ketika saya 

pribadi mau 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g, seperti ada 

pembalasan 

dendam dari 

orang yang 

terlapor atau 

ada hal-hal 

Adanya 

intervensi 

dari sesama 

rekan kerja 

dan adanya 

pembalasan 

dendam yang 

dilakukan 

oleh orang 

yang 

dilaporkan 

kepada 

whistleblowe

r dalam hal 

ini auditor 

membuatnya 

dalam situasi 

Kerahasiaan 

identitas 

auditor sebagai 

whistleblower 

kemungkinan 

besar tersebar 

sehingga 

muncul rasa 

ketakutan 

auditor akan 

adanya 

pembalasan 

dendam dari 

orang yang 

dilaporkannya 
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negatif yang 

saya terima 

setelah 

melakukan 

tindakan 

whistleblowin

g. 

dilematis 

9) Apa 

motivasi 

anda 

untuk 

menghila

ngkan 

rasa 

dilematik

a anda 

selama 

anda 

bekerja ? 

Motivasi 

auditor dalam 

menghilangkan 

rasa dilematika 

biasanya 

dengan 

mempunyai 

sifat 

keberanian 

terhadap 

ketakutan yang 

diterimanya 

atas tindakan 

yang diperbuat 

Motivasinya 

yang selalu 

dipegang 

adalah kita 

bekerja dan 

berkarya 

bukan untuk 

seorang 

pimpinan 

tertenti 

melainkan 

untuk 

kepentingan 

yang lebih 

besar yaitu 

terciptanya 

perbaikan 

pada 

organisasi 

kita pada 

khususnya 

dan 

perbaikan 

tatanan 

kehidupan 

berbangsa 

dan 

memajukan 

negara pada 

umumnya. 

Sehingga 

dengan 

demikian 

diharapkan 

kita bekerja 

dan berkarya 

karena ingin 

memberikan 

bakti kita 

Terdapat 

perbedaan 

dalam 

motivasi 

auditor 

menghilangk

an rasa 

dilematika 

secara umum 

dengan 

pendapat 

yang 

disampaikan 

oleh auditor 

Sejatinya 

dalam bekerja 

itu bukan 

hanya bekerja 

untuk kemauan 

pimpinan saja 

tetapi untuk 

kepentingan 

banyak orang, 

sehingga 

organisasi 

pemerintah 

senantiasa 

menjadi 

organisasi 

yang dipercaya 

oleh banyak 

orang 

khusunya 

masyarakat 

banyak. 
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untuk negara 

dan bukan 

untuk 

memuaskan 

keinginan 

pimpinan 

tertentu saja. 
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