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                    ABSTRAK 

Nama :   Hasnurul Baharuddin 

Nim :   90400117068 

Judul : Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas      

Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi, dan Keadilan Organisasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel Moderasi (Studi 

Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu 

Utara)  

          Peneltian ini bertujuan  untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh 

efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan 

keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dengan 

etika kerja Islam sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai  

yang bekerja pada SKPD Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengambilan sampel  

menggunakan purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 69.  

         Metode pengumpulan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara 

langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpul melalui survey keuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda dan analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA)  

         Hasil penelitian regresi berganda menunjukkan bahwa efektivitas 

pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan keadilan 

organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud).  Analisis regresi moderasi menunjukkan etika kerja Islam mampu 

memoderasi efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, dan kesesuaian 

kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud), sedangkan 

etika kerja Islam tidak mampu memoderasi keadilan organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

 

Kata Kunci : Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Pimpinan, 

Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Organisasi, Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi (Fraud) dan Etika Kerja Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian 

internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi dan keadilan organisasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dengan menerapkan norma-

norma etika kerja islam didalamnya. Akuntansi sendiri merupakan disiplin ilmu 

yang mempelajari sistem informasi serta digunakan untuk mengidentifikasi, 

mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi yang 

dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan (Muna & Haris, 2018). Selain 

memberikan manfaat, juga menjadi sumber permasalahan dalam perkembangan 

ilmu akuntansi. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya kecurangan. 

Kecurangan akuntansi (fraud) merupakan tindakan yang didorong oleh niat dan 

telah menjadi sebuah fenomena global dengan dampak sosial ekonomi yang sangat 

parah (Baxevani & Mylonas, 2014). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam 

penelitian Tarigan (2016) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji 

yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau 

penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan 

untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan 

tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau 

penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan 
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laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum.  

Kecurangan (fraud) adalah sebuah penyimpangan dari bagian praktik akuntansi 

yang tidak boleh digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi digambarkan sebagai kecenderungan 

melakukan korupsi dalam istilah dan definisi akibat melibatkan elemen berupa 

fakta yang menyesatkan, melanggar aturan dan menyalahgunakan kepercayaan 

(Ariani et al., 2014). Teori segitiga kecurangan (fraud triangle) menjelaskan bahwa 

pada dasarnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 

kecurangan (fraud) yaitu kesempatan (opportunity), tekanan (pressure) dan 

rasionalisasi (rasionalization) (Sari et al., 2015). Secara skematis Association of 

Certified Examiners atau ACFE dalam Bartenputra (2016) menggambarkan 

kecurangan akuntansi dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan cabang-

cabang dari kecurangan dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. 

Kecurangan dalam akuntansi memiliki 3 cabang utama yakni penyalahgunaan aset, 

kecurangan laporan keuangan dan korupsi.  

Di Indonesia sendiri kasus kecurangan sudah bukan rahasia umum lagi, seperti 

yang diberitakan oleh media bahwa kasus kecurangan akuntansi sudah terjadi 

berkali-kali dan kecurangan akuntansi pada umumnya dilakukan di sektor publik 

maupun sektor swasta (Widiutami et al., 2017). Kasus kecurangan akuntansi (fraud) 

yang terjadi lebih banyak mengarah kepada kasus korupsi, hal ini dikarenakan 

korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi 

juga orang-orang yang ada dibawahnya, baik di lingkungan pemerintah pusat 
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maupun pemerintah daerah. Tindakan korupsi yang sering dilakukan adalah 

memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang dapat 

merugikan perekonomian negara. Indikator praktik fraud di Indonesia dapat dilihat 

dari berbagai hasil survei, baik yang dilakukan oleh institusi internasional maupun 

nasional. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi di 

dunia. Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan Indeks 

Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara 

yang disurvei dengan skor 37. Peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko menyatakan 

bahwa skor tersebut menunjukkan indeks persepsi korupsi global stagnan dalam 

lima tahun terakhir (voaindonesia.com) 

Undang-undang Pemerintah Daerah No.32 tahun 2004 berdampak pada 

perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola sentralisasi 

beralih menjadi desentralisasi, dimana setiap daerah memiliki otoritas yang luas 

untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya dengan syarat dapat 

dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Hal tersebut memberi dampak yang 

signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran, karena anggaran adalah dokumen atau kontrak 

politik antara pemerintah dengan DPRD. Kasus fraud terjadi pada sektor publik, 

khususnya pada Pemerintah Daerah yaitu terjadi pada Bupati Kolaka Timur 

Sulawesi Tenggara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 

Kepala BNPB Kolaka Timur terkait pengerjaan proyek yang bersumber dari dana 

hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bupati Kolaka meminta 



4 
 

 

 

 

uang kepada Kepala BNPB senilai Rp.250 juta terkait proyek tersebut 

(Kompas.com). Sedangkan Kasus fraud yang terjadi pada sektor publik di 

Kabupaten Luwu Utara yaitu dugaan korupsi dana bantuan padat karya produktif 

infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan jalan produksi pertanian dalam 

rangka pemulihan ekonomi nasional dampak covid-19 tahun anggaran 2020. Para 

tersangka memotong dana bantuan pemerintah sebesar 35 persen untuk setiap 

kelompok tani. Selanjutnya, pemotongan itu diberikan kepada fasilitator dan oknum 

pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah uang tunai 

senilai Rp.300 juta (sindonews.com) 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi 

salah satunya dalah pengendalian internal. Prawira et al (2014) menyatakan bahwa 

pengendalian internal efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Delfi et al (2014) untuk  memperoleh hasil monitoring 

yang baik dibutuhkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal 

yang efektif dapat melindungi dari pencurian dan penyalahgunaan aktiva. Animah 

(2018) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh negatif pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan yang artinya semakin baik 

pengendalian internal, maka tingkat kecurangan akan semakin menurun. Sementara 

penelitian Wulansari et al (2019) dan Alou et al (2017) menunjukkan bahwa 

keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya tindak kecurangan akuntansi di 

sektor publik maupun swasta adalah moralitas. Moralitas mengacu pada baik atau 
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buruknya perilaku seseorang. Ratna Pratiwi & Werastuti (2021) menyatakan bahwa 

antara individu yang memiliki level moral rendah dan tinggi mempunyai perbedaan 

kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan. Apabila moralitas 

seseorang semakin tinggi, maka perilaku kecurangan akuntansi akan semakin kecil. 

Di sisi lain, semakin rendah moralitas seseorang, semakin besar pula kemungkinan 

mereka untuk melakukan kecurangan. Penelitian Fahmi et al (2017) menunjukkan 

bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Kesesuaian kompensasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan 

yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan 

untuk organisasi. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari 

kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku curang dalam akuntansi untuk 

memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Delfi et al 

(2014) mengatakan bahwa kompensasi bisa mengurangi niat karyawan untuk 

melakukan kecurangan akuntansi melalui pencurian harta atau penipuan lainnya 

karena  merasa kesejahteraannya telah diperhatikan oleh organisasi melalui 

pembagian kompensasi yang adil dan sesuai. Amalia (2018) dalam penelitiannya 

menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Sementara itu penelitian Wulansari et al (2019) 

memperlihatkan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 
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Keadilan organisasi (organizational justice) yaitu keadilan organisasi yang 

dijadikan sebagai penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari pelaku 

manajerial. Apabila karyawan memperoleh keadilan dalam organisasi, maka 

kepuasan akan tercipta serta berusaha bekerja secara profesional (Putri & Wahyono, 

2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Amalia (2018) mengatakan bahwa 

ketika sebuah organisasi menetapkan keadilan organisasi, maka tidak ada seorang 

pun di perusahaan atau instansi diperlakukan istimewa dalam pekerjaan atau posisi 

tertentu. Penelitian Setiawan et al (2015) memeperlihatkan keadilan organisasi 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.  

Penelitian ini menggunakan etika kerja Islam sebagai variabel yang dapat 

memoderasi hubungan efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, 

kesesuaian kompensasi, dan keadilan organisasi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Etika kerja Islam dalam penelitian ini yaitu sebuah  

penghayatan yang terkandung dari Al-Qur’an dan Hadist, menekankan agar 

berusaha menjalin kerjasama dan bekerja keras serta sebagai salah satu cara 

menghapus dosa. Selain itu, keyakinan bahwa Allah SWT tidak menguji hamba-

Nya melebihi kemampuannya dan jika kita dapat melewatinya, Allah SWT akan 

memberikan seseuatu yang jauh lebih indah nantinya. Islam adalah agama yang 

menghargai kerja keras sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah 

(09) : ayat (105) 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُۥ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إلِىَٰ  وَقلُِ ٱعْمَلوُا۟ فسََيرََى ٱللََّّ

دةَِ فيَنُبَهِئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُن لِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ  عَٰ
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   Terjemahannya: 

 

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan. “ (QS. At-Taubah ayat 

105) 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan: “ Ayat ini sebagai ancaman dari 

Allah SWT kepada orang-orang yang tidak menaati perintah-Nya. Artinya bahwa 

amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala, 

Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman. “Hal yang demikian itu pasti 

akan terjadi dan diperlihatkan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana firman-Nya 

“Pada hari itu kalian akan dihadapkan (kepada kalian), tiada sesuatu pun keadaan 

yang tersembunyi (bagi Allah).” (QS Al-Haaqqah:18).  

Dia juga berfirman: “Pada hari segala rahasia ditampakkan.” (QS. Ath-

Thaariq:9). Selain daripada itu, dalam surah yang lain Allah juga berfirman “ Dan 

ditampakkan apa yang ada didalam dada.” (QS. Al-Aadiyat:10). Dan Allah 

terkadang menampakkan semuanya itu bagi umat manusia di dunia. Imam Al- 

Bukhri meriwayatkan“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-

orang Mu’min akan melihat pekerjaanmu itu.” Ayat ini secara umum 

memerintahkan seorang mukmin untuk bekerja. Perintah Allah SWT sebagai 

pencipta manusia, seharusnya diagungkan dan dilaksanakan karena akan dievaluasi 

diakhirat. Oleh karenanya, amal dalam Al-Qur’an selalu disifati dengan sifat shaleh. 

Sebuah amal akan dinyatakan shaleh apabila memenuhi dua kriteria: ikhlas dan 

sesuai dengan aturan syari’ah (Asyari,2020).  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, 

Moralitas Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi, dan Keadilan Organisasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) dengan Etika Kerja 

Islam sebagai Variabel Moderasi.                            

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah diatas 

sebagai berikut: 

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) ? 

2. Apakah moralitas pimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) ?  

3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) ? 

4. Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) ? 

5. Apakah etika kerja islam memoderasi hubungan efektivitas pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) ? 

6. Apakah etika kerja islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) ? 

7. Apakah etika kerja islam memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) ? 
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8. Apakah etika kerja islam memoderasi hubungan keadilan organisasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun Tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

2. Untuk menguji moralitas pimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). 

3. Untuk menguji kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

4. Untuk menguji keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). 

5. Untuk menguji etika kerja islam memoderasi hubungan efektivitas 

pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). 

6. Untuk menguji etika kerja islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

7. Untuk menguji etika kerja islam memoderasi hubungan kesesuaian 

kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

8. Untuk menguji etika kerja islam memoderasi hubungan keadilan organisasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 
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D. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu data pendukung. 

Data pendukung yang dimaksud yaitu penelitian yang relevan dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

            Tabel 1.1 

    Penelitian Terdahulu 

 

Nama          Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Korompis et al 

(2018) 

Pengaruh 

Moralitas 

Individu, 

Asimetri 

Informasi, dan 

Keefektifan 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Berdasarkan 

Persepsi Pada 

Badan 

Pengelola 

Keuangan dan 

Barang Milik 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil menunjukkan 

bahwa variabel 

moralitas individu 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan, 

variabel asimetri 

informasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan dan 

variabel keefektifan 

pengendalian 

internal 

berpengaruh negatif 

signifikan  terhadap 

kecenderungan 

kecurangan . 

Ratna Pratiwi & 

Werastuti (2021) 

Pengaruh 

Moralitas 

Individu, 

Keadilan 

Organisasi, dan 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi pada 

SKPD 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah moralitas 

individu tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. Keadilan 

organisasi 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 
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Kabupaten 

Buleleng 

kecurangan 

akuntansi. Serta 

Pengendalian 

internal 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

Irwansyah & 

Syufriadi (2018) 

Pengaruh 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal, 

Kesesuain 

Kompensasi, 

Moralitas 

Manajemen, 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi, dan 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa efektivitas 

pengendalian 

internal dan 

moralitas 

manajemen 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

Sedangkan asimetri 

informasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. Untuk 

kesesuaian 

kompensasi dan 

ketaatan aturan 

akuntansi tidak 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

Wulansari et al 

(2019) 

 Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan 

Kesesuaian 

Kompensasi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi Pada 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengendalian 

internal dan 

kesesuaian 

kompensasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 
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Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Sragen 

(Studi Kasus 

pada Badan 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah) 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi di 

Pemerintah 

Kabupaten Sragen 

Widiutami et al 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal, 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi, dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Akuntansi 

(Studi Empiris 

Pada Lembaga 

Perkreditan 

Desa di 

Kabupaten 

Buleleng) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa efektivitas 

pengendalian 

internal 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

akuntansi, ketaatan 

aturan akuntansi 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

akuntansi, 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

akuntansi, dan 

efektivitas 

pengendalian 

internal, ketaatan 

aturan akuntansi, 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

akuntansi. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membantu menjawab 

permasalahan yang ada. Selain untuk memperdalam ilmu melalui pemanfaatan 

teoritis, juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis untuk pemecahan 

permasalahan yang aktual. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman tentang faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh atas 

kecurangan akuntansi. Teori atribusi dan teori keagenan yang digunakan dalam 

penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja individu 

dan menilai kinerja aparat. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan untuk upaya pencegahan kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) pada sektor pemerintahan, dengan 

mengendalikan penyebab terjadinya fraud seperti yang disajikan penulis. Bagi 

pembaca dan masyarakat secara umum penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi tambahan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecurangan 

akuntansi yang terjadi dan faktor apa saja yang dapat  mempengaruhinya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Teori Atribusi (Atribution Theory) merupakan teori dari Harold Kelley (1972-

1973) dalam teorinya menjelaskan bagaimana orang menarik kesimpulan tentang 

“apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu 

perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu.Teori atribusi 

merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau 

sebab perilaku seseorang. Teori ini ingin menjelaskan tentang bagaimana perilaku 

seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan 

melakukan perilaku seperti itu (Rahmi & Sovia, 2017). Menurut Pasaribu & Wijaya 

(2017) perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan internal dan ekternal. Kekuatan 

interna yaitu beberapa faktor dari dalam diri seseorang, misalnya kinerja usaha dan 

kekuatan eksternal yaitu beberapa faktor dari luar diri seseorang, misalnya masalah  

pekerjaan atau keberhasilan. Teori ini digunakan variabel tempat pengendalian. 

Variabel tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal dan 

tempat pengendalian eksternal. Tempat pengendalian internal merupakan respon 

yang dialami oleh individu bahwa ia bisa secara individual mempengaruhi kinerja 

serta integritasnya melalui kapabilitas, keterampilan, dan usahanya. Sementara itu 

tempat pengendalian eksternal adalah respon yang dialami oleh individu bahwa 

kepribadiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar kendalinya. seperti situasi 

lingkungan dimana seseorang tersebut berada pada tekanan atau keadaan tertentu. 

Teori atribusi menujukkam bagaimana mengikhtisarkan pemicu tingkah laku yang 
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dilakukan dirinya sendiri ataupun orang lain dan seperti apa proses yang terjadi 

dalam diri sehingga dapat memahami tingkah laku kita maupun orang lain. Atribusi 

intenal dan eksternal dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya 

dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan 

mempengaruhi sikap serta kepuasan individu terhadap kerja. 

B. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory (Teori Keagenan) Jensen and Meckling (1976) dalam 

Bartenputra (2016) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara 

pemegang saham (principal) dan manajer (agent) berdasarkan kontrak yang telah 

disepakati. Agency Theory dilandasi dengan beberapa asumsi Eisenhardt (1989) 

dalam (Kholmi, 2010). Asumsi yang dimaksud tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, 

antara lain yaitu (1) asumsi mengenai sifat dari manusia, yaitu menekankan bahwa 

manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki 

keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) tidak menyukai risiko (risk 

aversion), (2) asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya information 

asymmentry antara prinsipal dan agen,dan (3) asumsi tentang informasi, yaitu 

informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belikan. Teori 

keagenan oleh Jensen & Meckling dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan 

mengenai fraud dan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam suatu 
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hubungan keagenan.  Pihak agen adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak 

prinsipal adalah masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada pentingnya 

pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada pihak agen. Salah satu contoh dari 

penyebab adanya agency problems adalah terdapat asimetri informasi. 

Permasalahan yang muncul terkait dengan agensi menyebabkan biaya keagenan 

(agency cost). Jensen & Meckling menjelaskan bahwa pihak principal dapat 

memberikan solusi atas suatu masalah yaitu dengan cara memberikan kompensasi 

yang sesuai dengan pekerjaannya kepada pihak agen dan selanjutnya melakukan 

pengeluaran untuk biaya kegiatan monitoring. Dampak positif dari kesesuaian 

kompensasi adalah tindakan fraud dan perilaku. Setiap individu sangat diharapkan 

memperoleh kepuasan tersendiri dari kompensasi yang didapatkannya dan tidak 

berniat untuk melakukan tindakan yang tidak benar dan bertindak kecurangan 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk pribadinya (Septiningsih, 2021).  

C. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Menurut Thoyibatun (2012) kecenderungan diartikan sebagai “lebih tertarik 

pada, namun tidak selalu tertarik pada”, yang disimpulkan karena terdapatnya 

berbagai  perilaku yang diperankan banyak mengandung nilai-nilai yang menuju 

ke arah hal-hal yang dia tertarik tersebut. Sedangkan kecurangan akuntansi adalah 

istilah yang bersifat umum, dimana kecerdasan manusia dipaksakan dan dilakukan 

oleh satu individu agar dapat menciptakan cara untuk memperoleh manfaat yang 

berasal dari suatu pihak dengan perbuatan yang salah (Ryan & Ridwan, 2017). 

Menurut The Association of Certified Fraud Examines (ACFE) dalam Sunaryo et 

al (2019) kecurangan adalah suatu hal yang secara piawai dipergunakan untuk 
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memperoleh manfaat dari menyembunyikan kenyataan, kelicikan, muslihat atau 

memperdayai dan berbagai perilaku tidak jujur lainnya. 

 ACFE mengelompokkan fraud ke dalam 3 (tiga) macam bentuk 

penyimpangan. Bentuk pertama adalah kecurangan laporan keuangan, ini adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seorang eksekutif atau pejabat untuk menyamarkan 

situasi keuangan yang sebenarnya dengan merekayasa keuangan ketika 

menyajikan laporan keuangan. Bentuk kedua yaitu penggelapan aset, 

penyelewengan atau peggelapan harta kekayaan suatu entitas dan dianggap sebagai 

bentuk penyelewengan yang paling mudah ditemukan karena mudah dihitung. 

Bentuk ketiga yaitu korupsi, merupakan penggelapan yang paling sulit ditemukan 

karena melibatkan kerja sama dengan pihak lain (Amalia, 2018).  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Septiningsih (2021) menyatakan bahwa 

fraud sebagai suatu bentuk salah saji dalam laporan keuangan yang memicu 

tindakan kecurangan seperti kegiatan salah saji atau memanipulasi data serta 

mengungkapkan laporan keuangan dengan maksud untuk membohongi para 

pemakai laporan keuangan. Kemudian, kegiatan salah saji terdapat pada bentuk 

perlakuan yang tidak sesuai terhadap aktiva/perbuatan penggelapan yang 

berkesinambungan untuk melakukan kegiatan pencurian aktiva sehingga 

mengakibatkan laporan keuangan yang ada tidak sinkron dengan Prinsip Akuntansi 

yang Berterima Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia dengan perbuatan yang  

seharusnya tidak ada pada aktiva perusahaan ataupun instansi dengan bermacam 

tindakan yang dilakukan termasuk menggelapkan tanda terima barang maupun 

uang. 
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Cressey (1950) dalam Marliani dan Jogi (2015) menyatakan orang yang pada 

awalnya diyakini akan berkhianat ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan 

keuangan yang serius sehingga masalah tersebut tidak mampu dibagikan kepada 

orang lain. Mereka memahami bahwa kesulitan keuangan yang dialami akan 

terselesaikan dengan melancarkan sebuah penyimpangan. Hal tersebut membuat 

sebuah pemahaman bahwa mereka mengambil pinjaman dana, tidak mencurinya. 

Berdasarkan hipotesis tersebut, Cressey menciptakan segitiga kecurangan atau 

Fraud Triangle melalui tiga faktor yang membantu seseorang menjalankan 

kecurangan antara lain sebagai berikut. 

1. Tekanan (Pressure) 

Tekanan adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang 

yang memberikan motivasi untuk melakukan pencurian. Semakin tinggi 

tekanan yang dihadapi maka semakin besar pula kemungkinan tindakan untuk 

melakukan kecurangan. Tekanan (pressure) juga seringkali didorong oleh 

kebutuhan untuk “sejajar” dengan tetangganya atau rekan sekerja di 

perusahaan/kantor (Tuanakotta, 2015:322).  

2. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan adalah situasi dimana seseorang merasa memiliki kombinasi 

situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan yang 

tidak terdeteksi. Semakin meningkat kesempatan yang didapat, maka semakin 

besar kemungkinan perilaku melakukan kecurangan. Faktor utama yang mampu 

menambah keleluasaan individu untuk menjalankan kecurangan seperti 

ketidaksanggupan dalam menilai kualitas kerja, lemahnya pengendalian 
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internal dan akses informasi, kelalaian dan ketidakpedulian, serta minimnya 

usaha untuk melaksanakan pemeriksaan atau audit. Kesempatan bersifat 

fundamental dan bisa terjadi kapan saja, sehingga diperlukan pengawasan lebih 

disemua bidang perusahaan atau instansi pemerintahan. 

3. Rasionalisasi (Razionalization) 

Rasionalisasi merupakan pembenaran atas diri sendiri atau alasan mengenai 

perbuatan yang tidak benar. Rasionalisasi dibutuhkan oleh pelaku kecurangan 

untuk menghasilkan pemahaman bahwa mereka adalah orang yang jujur dan 

dapat dipercaya, namun hanya menjadi korban keadaan. Pelaku berusaha 

mencari alasan pembenaran atas kejahatan sehingga perbuatan yang 

dilakukannya tersebut dapat diterima didalam masyarakat. Rasionalisasi secara 

tidak langsung memberikan cara untuk membenarkan perilaku yang tidak 

mencerminkan situasi yang sebenarnya. Seringkali rasionalisasi dilakukan 

dengan mengalihkan kebenaran dan menyelaraskannya dengan pencapaian 

yang salah, tetapi pada kenyataannya rasionalisasi ini hanya akan membentuk 

penghargaan diri yang palsu. 

D. Efektivitas Pengendalian Internal 

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) dalam (Pasaribu & Wijaya, 2017) Pengendalian internal adalah proses 

yang dilakukan oleh direksi, manajemen, dan aparat lain untuk  memastikan 

pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, 

serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Efektivitas 

pengendalian internal memiliki peranan yang penting dalam suatu organisasi untuk 
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mengurangi terjadinya kecurangan. Keefektifan pengendalian internal bisa 

diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga berada dalam  pengendalian dan 

pengawasan yang baik, dengan demikian kecurangan tidak akan terjadi (Rizky & 

Fitri, 2017). 

Menurut Amalia (2018) pengendalian internal berdasarkan fungsinya terdiri 

dari pengendalian preventif (preventive controls), pengendalian deteksi (detective 

controls), dan pengendalian korektif (corrective controls). 

1. Pengendalian Preventif ( Preventive Controls) 

Pengendalian pencegahan (preventive controls) memiliki tujuan 

meminimalkan kejadian yang tidak diharapkan. Pengendalian ini bermaksud 

mencegah smasalah sebelum terjadi. Pengendalian ini berusaha membangun hal 

yang tidak sesuai antara perbuatan yang tepat dan yang diinginkan. Dengan 

demikian akan  terhindar dari kasus yang menyimpang. 

2. Pengendalian Deteksi (Detective Controls) 

Pengendalian pemeriksaan (detective controls) memiliki tujuan untuk 

melakukan identifikasi dan menunjukkan  peristiwa yang tidak diharapkan. 

Pengendalian ini mencoba untuk mengungkap kesalahan tertentu dengan 

membandingkan peristiwa yang terjadi dengan standar yang telah ditentukan. 

Ini bertujuan juga untuk melakukan deteksi atas permasalahan yang muncul 

ketika masalah itu belum bisa  dicegah agar tidak terjadi. 

3. Pengendalian Korektif (Corrective Controls) 

Pengendalian korektif (corrective controls) memiliki tujuan untuk memutar 

balik pengaruh kesalahan pada tahap sebelumnya yang tidak terdeteksi. Ini juga 
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bertujuan untuk melakukan identifikasi dan mengatasi masalah ketika masalah 

sudah terjadi. 

Pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu 

menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan 

keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset Negara dan keandalan 

laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak 

positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Primayoni et al., 2014). 

Pengendalian Internal memerlukan pengawasan untuk memastikan pengendalian 

Internal dapat berjalan secara efektif. Instansi Pemerintah penting untuk 

menerapkan Sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya tindak 

kecurangan yang dapat merugikan instansi, serta penerapan sistem pengendalian 

internal secara baik yang diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan (Parasmita Ayu Putri, 2014). 

E. Moralitas Pimpinan 

Moral secara umum merupakan hokum dari tingkah laku yang digunakan oleh 

seseorang agar mampu bersosialiasi sehingga terbentuk sikap saling menghargai. 

Kata moral mengarah pada perilaku baik dan buruk manusia (moralitas). Moral 

adalah suatu hal yang sesuai dengan ide yang diterima secara umum tentang 

perilaku manusia terkait hal baik dan tidak baik serta apa yang wajar ataupun tidak 

wajar. Seseorang dengan penalaran moral yang rendah dalam tindakannya akan 

melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan berupaya 

menjauhi sanksi hukum (Nitimiani & Suardika, 2020). Salah satu motivasi dari 

individu untuk melakukan tindakan fraud adalah ingin memperoleh keuntungan 
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pribadinya. Saat terjadinya asimetri informasi dan pengendalian internal yang 

melemah di dalam suatu entitas atau instansi maka seseorang yang mempunyai 

penalaran moral rendah akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan 

kesenangan bagi pribadinya sendiri, seperti halnya perilaku yang mempunyai 

hubungan dengan tindakan fraud. Oleh karena itu, situasi tersebut telah sesuai pada 

level penalaran moral pra-konvensional Kohlberg yaitu di saat seseorang dengan 

level penalaran moral rendah akan mempunyai motivasi tersendiri untuk memenuhi 

kepentingannya.  

Sebuah organisasi, perusahaan, ataupun instansi membutuhkan kepribadian 

yang baik dan mempunyai komitmen yang kuat dari seorang pimpinan sehingga 

dapat dijadikan contoh bagi para pegawainya dalam bertindak, dengan adanya hal 

tersebut pimpinan dapat menegakkan etika perilaku dalam organisasi. Selain itu, 

adanya sifat kepedulian yang positif dari lingkungan kerja dapat membangun etika 

perilaku sehingga dapat mencegah kecurangan dalam organisasi. (Septiningsih, 

2021). Moralitas pimpinan adalah personalitas seorang pimpinan tentang prinsip 

dan nilai kehidupan yang terkait dengan pengambilan keputusan baik dan buruk. 

Kematangan moral merupakan landasan dan pertimbangan seorang pemimpin 

dalam membentuk tanggapan dan sikap etis. Pengembangan pengetahuan moral 

merupakan manifestasi dari pengambilan keputusan etis dan positif terkait dengan 

perilaku dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya tanggung jawab sosial tersebut, 

pimpinan yang memiliki moralitas tinggi diharapkan untuk tidak melakukan 

perbuatan menyimpang atau kecurangan. 
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F. Kesesuaian Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada 

karyawan-karyawan karena mereka telah memberikan dedikasi mereka untuk 

pencapaian organisasi (Suwarianti & Sumadi, 2020). Teori keagenan Jensen and 

Meckling (1976) dalam Siregar & Hamdani (2018) juga menyatakan bahwa untuk 

meminimalisasi masalah yang muncul antara agen (manajer) dan prinsipal 

(pemilik) adalah dengan memberikan biaya keagenan, yang diantaranya adalah 

biaya monitoring, yang mencakup bagian dari upaya prinsipal untuk melakukan 

kontrol atas perilaku agen melalui kebijakan kompensasi, pembatasan anggaran, 

aturan operasi, dan lain-lain. Kebijakan pemberian insentif/kompensasi yang sesuai 

kepada agen (manajer) adalah bertujuan untuk mencegah tindakan menyimpang 

dari agen. Oleh sebab itu, kesesuaian kompensasi dapat menjadi salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap tindakan fraud. 

Kesesuaian kompensasi juga merupakan bentuk balas jasa dan diperoleh 

seluruh karyawan ataupun pegawai sebagai bentuk imbalan dikarenakan telah 

menyelesaikan pekerjaannya di suatu entitas baik dalam bentuk uang atau lainnya 

yang di dalamnya dapat berbentuk gaji, bonus, upah dan insentif serta tunjangan 

lain yang dibayarkan oleh perusahaan. Kompensasi berupa suatu reward 

(penghargaan) yang diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu penghargaan 

ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah suatu bentuk penghargaan 

yang bersumber dari luar pekerjaan dari hasil kinerja karyawan yang diberikan. 

Jenis kompensasinya seperti finansial, sebuah pengakuan, dan promosi serta 

tunjangan/fasilitas. Kemudian penghargaan intrinsik adalah suatu bagian dalam 



25 
 

 

 

 

pekerjaan tersebut, contohnya seperti tanggungjawab, tantangan, dan karakteristik 

umpan balik suatu pekerjaan. Penghargaan instrinsik dapat dikatakan sebagai 

penghargaan psikis yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan pribadi dalam 

melaksanakan sebuah pekerjaan seperti merasa dirinya telah kompeten dalam 

bidangnya dan dapat menentukan dirinya sendiri. Contoh penghargaan intrinsik 

seperti penyelesaian tugas, pencapaian sebuah prestasi, terdapat kebebasan dalam 

melakukan sesuatu yang dianggap baik dan dapat mengembangkan pribadi 

(Septiningsih, 2021).  

G. Keadilan Organisasi 

Keadilan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk mengambarkan 

kesetaraan atau ketidakberpihakan di tempat kerja yang fokus bagaimana 

menentukan apakah pekerja diperlakukan secara adil di tempat kerja. Apabila 

tercipta kesetaraan pada karyawan maka kualitas dan hasil kerja meningkat dan 

mengurangi niat menjalankan perbuatan yang dapat membuat perusahaan 

mengalami kerugian sehingga membantu tercapainya agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Apabila keadilan diimplementasikan dengan baik maka 

akan meminimalisasi niat untuk melakukan kecurangan (M & Nazir, 2019).  

Keadilan organisasi adalah hal yang sangat penting. Jika disuatu organisasi 

ditemukan pihak yang merasa diperlakukan tidak adil maka akan menimbulkan rasa 

tidak puas sehingga akan timbul motivasi melakukan perbuatan kecurangan untuk 

mendapatkan keadilan (Amalia, 2018).  

Persepsi karyawan atau pegawai mengenai ketidakseimbangan antara masukan 

seperti pemahaman, keahlian, dan profesionalisme yang diberikan untuk organisasi 
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melalui pembagian hasil yang diperoleh misalnya gaji dan pengakuan yang minim 

akan menciptakan emosi negatif yang mendorong mereka mengubah perilakunya 

ke arah yang dapat mendatangkan kerugian bahkan memungkinkan untuk 

meningkatkan daya guna dirinya dengan melakukan hal dapat menguntungkan diri 

sendiri dan organisasi mengalami kerugian misalnya  terjadinya tindak kecurangan 

akuntansi. (Ratna Pratiwi & Werastuti, 2021). 

H. Etika Kerja Islam 

Etos berasal dari Bahasa Yunani (ethos) yang berarti sikap, kepribadian, akhlak, 

karakter, dan kepercayaan terhadap sesuatu. Sikap tersebut tidak hanya ada pada 

individu, tetapi juga pada kelompok dan masyarakat. Etos dibentuk oleh adat , 

pengaruh budaya, dan nila-nilai yang diyakini. Dari istilah ini, etos disebut juga 

etika, yaitu etika yang dekat dengan pengertian akhlak atau nilai-nilai yang 

berhubungan dengan perilaku baik dan buruk (moralitas). Oleh sebab itu, etos 

mengandung semangat yang kuat untuk melakukan segala sesuatu  dengan optimal, 

lebih baik, dan berusaha untuk memperoleh kualiatas pekerjaan sebaik mungkin. 

Dalam etos terdapat semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menjauhi 

kerusakan (fasad) dengan demikian setiap pekerjaan ditujukan untuk mengurunkan 

serta menghilangkan hasil pekerjaan yang cacat (no single defect) (Tasmara, 2002). 

Menurut (Alpian, 2019) Etika kerja Islam adalah sebuah konsep yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, Manusia dengan lingkungan masyarakat. 

Aturan hubungan tersebut berlandaskan pada bukti asli  yaitu Alqur’an, hadist dan 

beberapa sumber hukum lainnya. Etika kerja Islam adalah seperangkat prinsip 

moral yang membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Ketika seseorang 
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mendalami moral yang sebenarnya, ia akan selalu melakukan pekerjaan dengan 

sebaik mungkin karena ia memahami bahwa setiap pekerjaan yang ia lakukan 

adalah untuk beribadah mencari keridhaan Allah SWT (Ridwan, 2013). Etika kerja 

Islam menekankan kreatifitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan 

dalam hidup. Pada hakekatnya, seorang manusia bekerja untuk mencapai falah ( 

kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan). Islam memandang bahwa bekerja 

merupakan satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang 

akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan 

juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. 

Oleh karenanya Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah (Fahmi, 

2020). Hal penting yang harus diperhatikan dalam etika kerja islam adalah adanya 

keterikatan individu kepada diri sendiri dan tmelaksanakan anggungjawab atas 

suatu pekerjaan, berupaya dengan cara halal disetiap pekerjaan, tidak boleh 

memaksa orang lain, alat produksi atau hewan dalam bekerja. Islam adalah agama 

yang tidak memperbolehkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah  Allah 

SWT. Sifat pekerja adalah tangguh, bisa dipercaya dan bersifat profesional 

(Januarti & Bunyaanudin, 2006).  

Menurut Sundary (2010) ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits 

sebagai petunjuk yang bersifat universal, menggariskan beberapa norma etika 

dalam melakukan pekerjaan dan usaha sebagai berikut: 

1. Niat yang baik, karena niat baik sangat penting dalam menentukan nilai 

suatu pekerjaan, maka niat harus tulus dan ikhlas. Artinya, niat bekerja 

harus berdasarkan Allah SWT. Jika niatnya karena Allah, maka akan 
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memperoleh imbalan berupa pahala dari Allah dan materi sebagai hasil dari 

pekerjaanya. 

2. Tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah. Manusia yang diciptakan 

sebagai makhluk dengan kesempurnaan, dimana setiap orang memiliki 

kewajiban kepada Allah dalam bentuk ibadah oleh sebab itu setiap 

pekerjaan yang dilakukan manusia tidak boleh mengabaikan ibadah kepada 

Allah. Hal ini berarti dalam melakukan pekerjaan kita sebaiknya selalu 

memperhatikan norma-norma yang telah ditetapkan Allah SWT, batasan 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

3. Suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Etika suka sama 

suka menunjukkan isyarat pentinya membangun hubungan harmonis antara 

pedagang dengan pembeli, produsen dengan konsumen, pekerja dengan 

pengusaha dan bawahan dengan atasan karena mereka adalah pihak yang 

saling membutuhkan. Dalam etika suka sama suka terdapat pula pengakuan 

atas hak asasi manusia dalam arti luas yang secara sederhana adalah hak-

hak pekerja harus mendapatkan perlindungan.  

4. Membangun akhlak dan mental yang baik.  Pekerjaan yang islami harus 

dilandasi dengan akhlak yang baik, oleh karena itu pekerja ataupun 

pegawai, pedagang serta pekerjaan lainnya harus memiliki akhlak dan 

mental yang baik. 

Etika kerja islam sangat mementingkan kerjasama, kredibilitas dan tanggung 

jawab sosial. Islam mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk saling 

membantu dalam melakukan kebaikan. Dalam etika kerja Islam, usaha sekecil 
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apapun akan dihargai. Dengan melakukan usaha dan memberikan manfaat yang 

tidak bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain, hal tersebut akan 

menciptakan kebahagiaan, kebanggaan dan keserasian dalam hidup. Didalam 

penelitian Aldulaimi (2016) menjelaskan bahwa untuk membangun kerjasama 

dalam sebuah organisasi, diperlukan penekanan untuk membina kolaborasi dan 

kerjasama yang baik.   

Dalam Al-Qur’an umat muslim didorong untuk bekerja dalam satu tim, sesuai 

Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9 : 71. 

ٍۘ يأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَينَْهَوْنَ  وَالْمُؤْمِنوُْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بعَْضُهُمْ اوَْلِياَۤءُ بعَْض 

لٰوةَ وَيؤُْتوُْنَ  َ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيْمُوْنَ الصَّ كٰوةَ وَيطُِيْعوُْنَ اللّه الزَّ

 َ ُ اۗنَِّ اللّه ىِٕكَ سَيرَْحَمُهُمُ اللّه
ۤ
  عَزِيْزِ حَكِيْمِ وَرَسُوْلهَٗ اۗوُلٰ

 Terjemahannya: 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,  

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sesudah menyebutkan beberapa sifat buruk yang 

dimiliki oleh orang-orang minafik, Allah melanjutkan dengan menyebutkan sifat-

sifat baik yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman “Orang-

orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong 

sebagian yang lain.” Yakni, saling menolong dan menopang, seperti yang 

dijelaskan dalam hadist shahih: “Orang yang beriman terhadap orang beriman 

lainnya diibaratkan sebuah bangunan, yaitu menguatkan sebagian yang lain.” 
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Rasulullah mengatakan itu sambil merapatkan jari-jari beliau. Dalam hadist lain 

disebutkan: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih saying 

seperti perumpaan sati tubuh. Jika terdapat satu anggota tubuh yang mengeluh 

kesakitan, maka tubuh yang lain ikut meresponnya dengan demam dan tidak tidur.”  

Firman-Nya “Memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar,” seperti firman-Nya pada ayat lain: “Dan hendaklah diantara kamu ada 

sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan pada yang 

ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Al-Imran:104). Firman-Nya lebih 

lanjut “Mendirikan sholat dan menunaikan zakat.” Artinya mereka mentaati Allah 

dan berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya. “Dan mereka taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya.” Yaitu, terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa 

yang dilarang-Nya. “Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu Allah akan 

memberi rahmat kepada orang yang memperkaya diri dengan sifat-sifat tersebut. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa.” Artinya, Allah akan memuliakan orang-orang 

yang mentaati-Nya, karena kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan orang-

orang beriman. “Lagi maha bijaksana.” Dalam pembagiannya, sifat-sifat ini semua 

untuk mereka orang-orang yang beriman. Dan Allah mengutamakan sifat-sifat yang 

terdahulu kepada orang-orang yang beriman.  

Orang yang beriman baik itu laki-laki maupun perempua, sebagian dari mereka 

adalah penolong dan pembantu bagi orang lain. Mereka saling membantu satu sama 

lain, baik dalam masa damai ataupun masa perang. Mereka satu sama lain 

bersaudara dan berkasih sayang (Shiddieqy,2012). 
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I. Kerangka Konseptual 

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh direksi, manajemen, 

dan aparat lain untuk  memastikan pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. Efektivitas pengendalian internal memiliki peranan yang penting dalam 

suatu organisasi untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Keefektifan 

pengendalian internal bisa diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga berada 

dalam  pengendalian dan pengawasan yang baik, dengan demikian kecurangan 

tidak akan terjadi. Moralitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi moralitas seseorang maka 

semakin rendah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi 

seringkali disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi 

yang mereka berikan kepada organisasi. Dengan kompensasi yang sesuai, 

kecurangan akuntansi dapat berkurang. Keadilan organisasi (organizational justice) 

yaitu keadilan organisasi yang dijadikan sebagai penilaian personal mengenai 

standar etika dan moral dari pelaku manajerial. Kecenderungan diartikan sebagai 

“lebih tertarik pada”. Sedangkan kecurangan akuntansi adalah istilah yang bersifat 

umum, dimana kecerdasan manusia dipaksakan dan dilakukan oleh satu individu 

agar dapat menciptakan cara untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain dari 

representasi yang salah. Etika kerja Islam adalah konsep yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan masyarakat. Kaidah 
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hubungan ini didasarkan pada bukti asli yaitu Alqur’an, hadist dam sumber-sumber 

hukum lainnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka konseptual dibuat untuk 

menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Faktor-faktor seperti efektivitas pengendalian internal, moralitas 

pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan keadilan organisasi yang dibuat sebagai 

variabel independen dan etika kerja Islam sebagai variabel yang dapat memoderasi 

hubungan variabel-variabel independen diatas terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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J. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan 8 hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Efektivitas pengendalian internal adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang 

efektif membantu melindungi organisasi dari kelemahan manusia dan 

mengurangi terjadinya kesalahan dan tindakan ketidakpatuhan (Saftarini et al., 

2015). Pengendalian internal memegang peranan penting dalam 

keberlangsungan organisasi, adanya pengendalian internal yang baik 

memungkinkan organisasi bertindak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu 

meminimalkan perilaku menyimpang yang mungkin terjadi dalam suatu 

organisasi yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi (Ratna Pratiwi & 

Werastuti, 2021). Instansi yang memiliki pengendalian internal yang rendah 

maka akan semakin besar peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

kecurangan akuntansi (Irwansyah & Syufriadi, 2018).  

Teori atribusi (atribution theory) menggambarkan perilaku seseorang ketika 

mengambil keputusan atau tindakan yang di pengaruhi oleh kekuatan internal 

seperti kemampuan. Kemampuan dalamm pengendalian internal yang tepat 

penting dalam sebuah organisasi pemerintahan untuk diterapkan agar aset yang 

yang diperoleh dari dan untuk rakyat dipergunakan sebaik mungkin untuk 
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kepentingan pembangunan daerah, namun apabila pengendalian internal yang 

diterapkan tidak efektif maka akan menimbulkan intensi untuk melakukan 

kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian internal maka tindak 

kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya apabila pengendalian 

internal rendah maka kecurangan yang dapat timbul akan semakin besar. (Ratna 

Pratiwi & Werastuti, 2021). Hal ini dibuktikan dengan penelitian Korompis et 

al (2018), Widiutami et al (2017), Prawira et al (2014) dan Zainal (2013) bahwa 

efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi artinya semakin baik keefektifan 

pengendalian internal suatu instansi maka kecenderungan untuk melakukan 

kecurangan akan semakin menurun. Berdasarkan kajian teori dan hasil 

penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Efektivitas Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

2. Pengaruh Moralitas Pimpinan terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi (Fraud) 

Moral merupakan keyakinan umum yang diterima oleh masyarakat dan  

dikaitkan dengan penilaian norma-norma perilaku manusia. Moralitas 

seseorang mengacu pada kecenderungan orang tersebut untuk melakukan 

kecurangan akuntansi. Semakin tinggi penalaran moral seseorang, semakin 

besar kemungkinan mereka untuk menghindari kecurangan akuntansi 

(Nitimiani & Suardika, 2020). Moralitas adalah suatu perilaku proporsional 

yang ditambah dengan beberapa sikap misalnya sikap keadilan, kejujuran, dan 
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sikap menghormati terhadap suatu hal dan keperluan dari orang lain. Salah satu 

motivasi dari individu untuk melakukan tindakan fraud adalah ingin 

memperoleh keuntungan pribadinya. Saat terjadinya asimetri informasi dan 

pengendalian internal yang melemah di dalam suatu organisasi atau  entitas, 

maka seseorang yang mempunyai penalaran moral rendah akan mengambil 

kesempatan untuk mendapatkan kesenangan bagi pribadinya sendiri, seperti 

halnya perilaku yang mempunyai hubungan dengan tindakan fraud 

(Septiningsih, 2021).  

Moralitas seorang pimpinan mampu memutuskan hal yang baik dan buruk 

untuk suatu organisasi. Hal ini juga dijelaskan dalam teori atribusi (atribution 

theory) yang berkaitan dengan perilaku dalam berorganisasi yaitu sikap dari 

seorang pimpinan. Sikap seseorang dalam memimpin selalu berkaitan dengan 

berperasaan, cara berfikir, cara bertindak, berperilaku, dan bersikap melakukan 

pekerjaan dalam suatu organisasi. Bagi perusahaan atau instansi moralitas 

memiliki pengaruh yang disignifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, semakin 

tinggi moralitas pimpinan, maka kecurangan akuntansi mampu diminimalkan 

(Amalia, 2018). Hal ini dibuktikan oleh  Irwansyah & Syufriadi (2018) dan 

Sanuari (2014) yang menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan kajian teori 

dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Moralitas pimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) 



36 
 

 

 

 

3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya dapat meminimalisir intensi 

karyawan untuk melakukan kecurangan akuntansi melalui penipuan atau 

pencurian aset karena merasa telah diperhatikan dengan baik oleh perusahaan 

melalui pemberian kompensasi yang sesuai dan adil (Delfi et al., 2014).  

Teori Atribusi (attribution theory) mengungkapkan atribusi intenal maupun 

eksternal dapat memberikan pengaruh terhadap penilaian kinerja individu, 

misalnya dalam menentukan sikap seorang pimpinan dalam memperlakukan 

bawahannya dan memberikan pengaruh terhadap sikap dan kepuasan individu. 

Teori keagenan (agency theory) juga menjelaskan bahwa dengan memberikan 

imbalan yang sesuai membuat agen berperilaku sesuai dengan keinginan dari 

prinsipal. Kompensasi yang diterima pegawai harus sepadan dengan 

kontribusinya terhadap organisasi atau lembaga. Kompensasi yang tepat dapat 

memberikan kepuasan dan motivasi kepada pegawai ditempat kerja dan  

mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja. Setiap 

individu diharapkan untuk memperoleh kepuasan mereka sendiri dari imbalan 

atau kompensasi yang mereka terima dan tidak bermaksud untuk terlibat dalam 

aktivitas yang tidak pantas atau bertindak kecurangan untuk keuntungan 

pribadi mereka (Amalia, 2018). Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan Zainal (2013), Sanuari (2014), Albar & Fitri (2018), dan Dewi 
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(2017) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Berdasarkan kajian teori dan 

hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) 

4. Pengaruh Keadilan organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi (Fraud) 

Keadilan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kesetaraan atau ketidakberpihakan di tempat kerja dan berfokus pada 

bagaimana menentukan apakah seorang pekerja diperlakukan secara adil di 

tempat kerja. Apabila keadilan tercipta  maka produktivitas dan hasil kerja 

pegawai akan memberikan peningkatan dan dapat mengurangi niat karyawan 

untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan kerugian kepada 

perusahaan atau instansi serta akan mendorong tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan (M & Nazir, 2019). Teori Atribusi (attribution theory) menyatakan 

bahwa atribusi intenal dan eksternal memberikan pengaruh terhadap penilaian 

kinerja individu, misalnya bagaimana sikap pimpinan memperlakukan 

bawahannya sehingga mempengaruhi kepuasan individu terhadap kerja. 

Pandangan pegawai mengenai ketidakseimbangan antara masukan seperti, 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta ketekunan yang diberikan 

kepada organisasi melalui pemberian hasil yang diterima seperti gaji dan 

perlakuan yang tidak sesuai akan menimbulkan emosi negatif dan akan 

memotivasi karyawan untuk mengubah perilakunya yang dapat merugikan, 
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bahkan tidak menutup kemungkinan akan berupaya melakukan segala cara 

untuk memperoleh keuntungan dan merugikan organisasi dengan melakukan 

kecurangan akuntansi (Ratna Pratiwi & Werastuti, 2021). Dalam teori 

keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa adanya perilaku dari pihak agen 

dan prinsipal  yang bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Jika suatu entitas atau instansi 

tercipta keadilan organisasi, maka akan meminimalisasi intensi pegawai untuk 

melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal tersebut dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan Setiawan et al (2015) dan Yuliana (2016) bahwa 

keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian 

terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (Fraud) 

5. Etika Kerja Islam Memoderasi Hubungan efektivitas Pengendalian 

Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Efektivitas pengendalian internal adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Efektivitas pengendalian 

internal membantu untuk melindungi organisasi dari kelemahan manusia dan 

mengurangi terjadinya kesalahan dan tindakan ketidakpatuhan. Untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, maka kegiatan pemerintah harus dikendalikan dan unsur  

penegendalian internal harus dilakasanakan (Saftarini et al., 2015). Keefektifan 
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pengendalian internal memiliki arti bahwa tujuan perusahaan atau instansi 

sudah berjalan sesuai perencanaan dengan pengendalian serta pengawasan, 

sehingga kecurangan tidak akan terjadi (Rizky & Fitri, 2017). 

Semua individu dengan menerapkan etika kerja Islam tidak hanya semata-

mata bekerja untuk memperoleh hasil, tetapi bertanggungjawab atas semua 

tindakannya. Islam sangat membenci tindakan kecurangan dalam melakukan 

pada suatu organiasasi, karena bisa merugikan  orang lain. Semua pekerjaan 

harus dilakukan dengan jujur dan tanpa kecurangan,baik kecurangan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak berdasarkan al-akhlaq 

Al Kariimah (Sundary, 2010). Efektivitas pengendalian internal tidak dapat 

dicapai apabila tidak didukung oleh norma dan etika kerja. Perusahaan ataupun 

instansi pemerintah yang memiliki karyawan mayoritas muslim, dengan 

penghayatan yang mendalam terhadap etika kerja berdasarkan tuntutan 

Alquran dan Hadist, diharapkan mampu memiliki pengendalian internal yang 

efektif sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia 

sehingga kecurangan akuntansi (fraud) tidak akan terjadi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Etika kerja Islam memoderasi hubungan efektivitas pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

6. Etika kerja Islam Memoderasi Hubungan Moralitas Pimpinan 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Kusumastutii (2019) mendefinisikan etika sebagai seperangkat prinsip 

pedoman moral yang membedakan yang baik dan buruk. Aturan-aturan islam 
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yang digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadist merupakan sumber etika yang 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam tindakan manusia memelihara 

kemaslahatannya. Islam sebagai agama yang universal menjadi sumber etika 

yang lengkap dan menyeluruh bagi manusia dalam beraktivitas di berbagai 

aspek kehidupan tak terkecuali dalam penggunaan asset dan keuangan di 

organisasi. Moralitas pimpinan adalah karakter  moral seorang pemimpin 

dalam mengambil keputusan baik dan buruk tentang prinsip dan nilai 

kehidupan. Semakin tinggi tingkat moral seorang pimpinan akan semakin 

tinggi pula mereka melakukan suatu hal yang benar (Amalia, 2018). Manakala  

moralitas pimpinan sejalan dengan etika kerja Islam sesuai dengan 

penghayatan yang mendalam dan dijalankan berdasarkan tuntutan Alquran dan 

Hadist, maka hal ini dapat mencegah ataupun meminimalkan terjadinya kasus-

kasus kecurangan akuntansi (fraud). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Etika kerja Islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

7. Etika kerja Islam Memoderasi Hubungan Kesesuaian Kompensasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Kesesuaian kompensasi merupakan balas jasa yang diterima seorang 

karyawan dalam bentuk uang berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan 

lain sebagai hasil dari pelaksanaaan di organisasi. Kompensasi yang diterima 

seorang karyawan harus sepadan dengan kontribusi karyawan terhadap 

organisasi. Pemberian kompensasi yang adil kepada karyawan dapat 



41 
 

 

 

 

menciptakan kepuasan dan motivasi dalam melakukan pekerjaan sehingga 

mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan dimana 

mereka bekerja (Ryan & Ridwan, 2017). Hal ini bisa meminimalisasi perilaku 

karyawan yang melakukan kecurangan akuntansi melalui pencurian aset atau 

penipuan lainnya karena karyawan merasa telah diperhatikan dengan baik oleh 

perusahaan melalui kompensasi yang adil dan sesuai (Delfi et al., 2014). 

Berdasarkan ajaran normatif Islam yang tercantum dalam Al Qur’an dan 

Hadits, serta pengalaman-pengalaman sejarah, maka sesuai dengan konsep 

Islam dirumuskan bahwa bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT 

dan merupakan hak dan kewajiban umat manusia . Hak untuk mendapatkan 

gaji adalah salah satu hak dan kewajiban pekerja dalam Islam. Menurut Islam, 

gaji atau upah pekerja perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya (Sundary, 

2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H7: Etika kerja Islam memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

8. Etika Kerja Islam Memoderasi Hubungan Keadilan Organisasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Keadilan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kesetaraan atau ketidakberpihakan di tempat kerja dan berfokus pada 

bagaimana menentukan apakah seorang pekerja diperlakukan secara adil di 

tempat kerjanya. Apabila keadilan karyawan dapat terpenuhi maka 

produktivitas dan kinerja karyawan akan mengalami peningkatan dan 
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meminimalkan niat karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan yang 

dapat merugikan perusahaan dan akan mendorong tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan (M & Nazir, 2019). Keadilan dalam Al-qur’an berasal dari 

akar kata 'adl, yang berarti sesuatu yang benar, sikap yang adil, perlindungan 

atas hak-hak dan cara yang tepat untuk mengambil keputusan. Islam 

menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara 

mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Keadilan, 

akan membawa kedamaian dan kemakmuran (Rangkuti, 2018). Organisasi 

yang menerapkan etika kerja Islam mempunyai kemungkinan yang lebih kecil 

bagi karyawannya melakukan tindak kecurangan. Individu yang tinggi pada 

nilai-nilai Islam lebih mungkin untuk merasakan keadilan di tempat kerja 

dibandingkan individu yang rendah terhadap nilai-nilai Islam (I. P. Sari & 

Nugraheni, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H8: Etika kerja Islam memoderasi hubungan keadilan organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).
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                                                         BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, hal ini bertujuan untuk dapat melakukan 

penelitian dengan populasi maupun sampel tertentu, kemudian dalam melakukan  

pengumpulan suatu data dengan cara menggunakan instrumen penelitian. 

Selanjutnya melakukan analisis suatu data yang bersifat statistik atau kuantitatif 

yang memiliki maksud untuk dapat melakukan pengujian mengenai hipotesis-

hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2013:8). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan 

asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

terdapatnya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan ini 

diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok 

orang atas suatu fenomena. Ciri khas yang mudah dilihat dari skala Likert yaitu 

adanya 5 pilihan jawaban yang disajikan oleh peneliti yang akan dijawab oleh 

responden. Dari 5 gradasi jawaban yang disediakan, maka selanjutnya akan diolah 

dalam bentuk presentase sebagai penentu hasil penelitian.  

 



45 
 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Populasi merupakan suatu daerah generalisasi yang di dalamnya terdiri dari 

obyek maupun subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tersendiri yang 

kemudian ditetapkan oleh seseorang yang akan melakukan penelitian untuk 

dapat dipelajari dan selanjutnya akan dibuat suatu kesimpulan (Sugiyono, 

2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Utara. Jumlah SKPD di Kabupaten Luwu 

Utara sebanyak 23 yang terdiri dari 18 Dinas dan 5 Badan. 

B. Sampel 

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang terdapat dalam 

populasi (Sugiyono, 2013:81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu suatu teknik dalam menentukan sebuah 

sampel dengan menggunakan berbagai kriteria atau pertimbangan tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 

Kepala sub bagian keuangan dan dua staf bagian keuangan yang masa kerjanya 

minimal satu tahun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

bersangkutan. Pemilihan sampel dikarenakan jabatan tersebut pada umumnya 

terlibat dalam kegiatan keuangan seperti perencanaan, penggunaan, dan 

pencairan serta pelaporan anggaran dan dianggap sudah mempunyai 

pemahaman terhadap kondisi dan keadaan yang terdapat pada SKPD. 
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Tabel 3.1 

   SKPD Kabupaten Luwu Utara 

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Populasi Sampel 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  62 3 

2. Dinas Kesehatan  66 3 

3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perumahan, Kawasab Permukiman dan 

Pertanahan 

 

113 

 

3 

4. Dinas Sosial 42 3 

5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan 

69 3 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 3 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37 3 

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

46 3 

9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 

46 3 

10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 52 3 

11. Dinas Pertanian 227 3 

12. Dinas Lingkungan Hidup 56 3 

13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian 

33 3 

14. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 51 3 

15. Dinas Perhubungan 42 3 

16. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 36 3 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 34 3 

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

46 3 

19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah  

73 3 

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

37 3 

21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah 

43 3 

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30 3 

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38 3 

Jumlah 1.311 69 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek. Data 

subjek merupakan jenis data penelitian berupa sikap, opini, pengalaman atau 

karasteristik individu atau kelompok yang akan dijadikan sebagai subjek 

dalam penelitian (responden). 

2. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung tanpa 

media perantara. Adapun data primer berupa tanggapan yang nantinya dijawab 

langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner atau angket.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan angket 

atau kuesioner dari sumber primer yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data guna memperoleh data yang sesuai, terpercaya, obyektif dan 

menjadi dasar dalam proses analisis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang variabel penelitian yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi, 

efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, 

keadilan organisasi dan etika kerja islam. Data diperoleh dengan mendatangi  secara 

langsung responden di SKPD Kabupaten Luwu Utara dan membagikan kuesioner 

secara langsung kepada responden. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, 

mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta obyektif 

dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. 

Instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner (angket). Kuesinoer 

merupakan instrumen berupa serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan 

topik tertentu yang dan ditujukan kepada kelompok individu yang bersangkutan 

dengan maksud untuk memperoleh data. Kuesioner digunakan untuk mengukur 

variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, efektivitas pengendalian internal, 

moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, keadilan organisasi, dan etika kerja 

islam.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data dengan 

mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul menjadi sebuah informasi. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution).  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan 

tentang sebuah data. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Statistik deskriptif dapat diidentifikasi dari mean (nilai rata-rata), standar 
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deviasi, nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan variabel deskriptif 

dan nilai rata-rata frekuensi. 

2. Uji Kualitas Data 

Komitmen pengukuran dalam melakukan pengujian suatu kuesioner atau 

hipotesis berdasarkan kualitas data yang digunakan dalam pengujian tersebut. 

Suatu data penelitian tidak dianggap baik apabila instrumen yang digunakan 

dalam mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan 

(reability) dan tingkat keabsahan yang tinggi (validity). Pengukuran dan 

pengujian tersebut akan mengindikasikan konsistensi dan ketepatan data yang 

dikumpulkan. Berikut adalah penjelasan kedua model pengukuran dan pengujian 

tersebut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

dinyatakan valid atau tidak valid. Suatu  kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat menyatakan sesuatu yang dapat 

diukur dengan kuesioner tersebut. Kriteria pengujian valid atau tidak yaitu 

apabila korelasi skor setiap butir pernyataan dengan total skor memiliki 

signifikansi dibawah <0,05 maka butir pernyataan bisa dikatakan valid. 

Namun, apabila korelasi skor setiap butir pertanyaan dan total skor 

memiliki tingkat signifikansi diatas >0,05 maka butir pernyataan 

dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Realibitas 

Suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan tersebut  konsisten dan stabil dari waktu ke 

waktu. Keandalan (reliabilitas) yaitu sepanjang hasil pengukuran bisa 

diyakini serta dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika 

dilakukan kembali terhadap subyek yang sama. Keandalan (reliabilitas) 

adalah seberapa besar pengukuran dengan stabil dan konsisten. Besarnya 

tingkat reliabilitas dibuktikan dengan koefisienn keandalan (reliabilitas). 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alpha. Koefisien 

cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) 

instrumen. Selain itu, cronbach alpha jika semakin mendekati 1 maka 

akan menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal keandalannya.  

3. Uji  Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan mengetahui, memastikan, dan melakukan uji 

atas layak atau tidaknya model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Uji 

asumsi klasik penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan sebelum 

dilakukannya uji terhadap hipotesis. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan uji terhadap dua model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas apakah keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Pada dasarnya normalitas dideteksi dengan 

memeriksa penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 
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dengan memeriksa histogram dari residual. Salah satu cara yang digunakan 

untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat hasil uji Kolmogrof 

Smirnov. Apabila probabilitas > 0,05 maka data penelitian memenuhi 

asumsi normalitas, dan jika probabilitas < 0,05 maka data penelitian tidak 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016: 157). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah ada korelasi antara 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harus menunjukkan 

bahwa tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara 

untuk mengetahui apakah model regresi memiliki multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika 

nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terdapat multikolonieritas. 

Sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terdapat 

multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2016: 104). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk melakukan pengujian ada atau 

tidaknya ketidaksamaan regresi yang terjadi dengan ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut dengan 

homoskedastiditas dan apabila berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. 

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas dilakukan uji glejser ataupun 

dengan gambar scatterplots. Dalam uji glejser jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan jika 
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nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat masalah 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 135). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan di periode t-1 

(sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka diduga terdapat masalah. 

Autokorelasi terjadi karena adanya pengamatan yang berurut sepanjang 

waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah 

model regresi tanpa adanya autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW Test)  

digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Ukuran yang digunakan 

untuk menunjukkan ada atau tidaknya autokorelasi adalah jika nilai statistik 

Durbin Watson mendekati 2, maka dapat dinyatakan tidak terdapat 

autokorelasi. 

4. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar 

sehingga dapat mengumpulkan bukti berupa data-data dalan menentukan 

keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau 

asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri 

dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Adapun uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda (multiple regression) berfungsi 

melakukan uji terhadap pengaruh dua atau lebih variabel bebas 

(independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda  memiliki persamaan 

sebagai berikut: 

      Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

 

                  Keterangan:   

                  α   = Konstanta 

                  X1   = Efektivitas pengendalian internal 

                  X2   = Moralitas pimpinan 

      X3   = Kesesuaian kompensasi 

                  X4   = Keadilan organisasi 

      Y   = Kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

      β 1-β 4  = Koefisien regresi berganda 

      e   = error term 

b. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Pengujian terhadap variabel moderasi maka digunakan Uji Interaksi. Uji 

interaksi dikenal dengan Moderated Regression Analysis (MRA) yang 

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dan didalam persamaan 

regresinya mempunyai unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih 

variabel independen. Variabel moderasi merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas dengan 
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variabel terikat. Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu etika kerja 

islam. Variabel bebas yaitu efektivitas pengendalian internal, moralitas 

pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan keadilan organisasi. Sedangkan 

variabel terikat yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

Penelitian melakukan pengujian terhadap interaksi variabel moderasi etika 

kerja islam dengan variabel efektivitas pengendalian internal, moralitas 

pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan keadilan organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Langkah uji interaksi dalam 

penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5M + β6X1M +    

β7X2M+ β8X3M + β9X4M + e 

 

   Keterangan: 

                   α    = Konstanta 

                  X1    = Efektivitas pengendalian internal 

                  X2    = Moralitas pimpian 

                  X3    = Kesesuaian kompensasi 

                  X4    = Keadilan organisasi 

      M    = Etika Kerja Islam 

      X1M,X2M,X3M,X4M = Interaksi antara efektivitas pengendalian      

internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi, dan keadilan organisasi dengan 

etika kerja Islam 
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      β 1-β 6   = Koefisien regresi berganda 

        e = error term 

Adapun untuk menentukan apakah variabel moderasi yang 

digunakan memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria 

sebagai berikut 

    Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan variabel Moderasi 

No. Tipe moderasi Koefisien  

1. Pure Moderasi  b2 Tidak Signifikan 

b3  Signifikan  

2. Quasi Moderasi  b2 Signifikan  

b3 Signifikan  

3. Homologiser Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan  

b3 Tidak Signifikan   

4. Prediktor b2 Signifikan  

b3 Tidak Signifikan   

Sumber : Atmajaya et al., (2017) 

                b2 : variabel etika kerja Islam 

                b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas  

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 

kofisien determinasi ialah kisarang 0 sampai 1. Jika hasil R2 mendekati nilai 

1 maka semakin besar informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan 

variabel dependen, sebaliknya jika semakin kecil maka semakin sedikit 

informasi atau sangat terbatas untuk dapat menjelaskan variabel dependen. 
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d. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2016: 68). Untuk dapat melihat hubungan variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat, maka digunakan tingkat signifikan 

sebesar 0,05, jika nilai probability F lebih besar dari 0,05, dengan demikian 

model regresi tidak bisa digunakan untuk memperkirakan variabel terikat, 

dengan demikian variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Namun sebaliknya apabila nilai probability F lebih kecil 

dari 0,05, maka model regresi yang dapat digunakan untuk memperkirakan 

variabel terikat atau variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat.  

e. Uji Parsial (Uji T) 

       Tujuan utama dari uji T adalah untuk menentukan tingkat signifikansi 

dari koefisien regresi. Apabila regresi signifikan menunjukkan pengaruh 

atau variabel bebas (explanatory) serta individual dalam menjelaskan 

variabel terikat. Untuk melakukan pengujian koefisien hipotesis : Ho = 0, 

maka dari itu langkah yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

tersebut dengan uji T adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Ho dan Ha 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat) 
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Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 = 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat) 

2. Menentukan Level of Significance  

Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 

3. Menentukan nilai T (t hitung) 

Melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan t tabel (α/2 ; n-

k-1 atau df residual) 

4. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho  

Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

5. Menentukan kriteria nilai koefisien beta 

Tanda positif atau negatif nilai koefisien regresi menunjukkan arah 

hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai b 

positif menunjukkan variabel X berpengaruh positif terhadap nilai 

variabel Y. sedangkan nilai b negatif (b dengan tanda negatif) 

menunjukkan variabel X berpengaruh negatif terhadap nilai koefisien 

regresi (b), adalah sebagai berikut: 

B = A (bertanda positif), artinya nilai variabel X naik/ meningkat 1 

unit, maka nilai variabel Y akan naik/meningkat sebesar A unit. 

Sebaliknya jika nilai variabel mengalami penurunan/berkurang 1 unit, 

maka nilai variabel Y akan turun/berkurang sebesar A unit. 

B = -A (bertanda negatif), artinya nilai variabel X naik/meningkat 1 

unit, maka nilai variabel Y akan turun/berkurang sebesar A unit. 
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Sebaliknya jika nilai variabel mengalami penurunan/berkurang 1 unit, 

maka nilai variabel Y akan naik / meningkat sebesar unit A. 

H. Definisi Operasional  

a. Variabel Independen (X) 

  Varibel independent dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian 

internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan keadilan 

organisasi. 

1. Efektivitas Pengendalian Internal (X1) 

Efektivitas pengendalian internal  adalah faktor yang mempengaruhi 

apakah ada atau tidak tindak kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Efektivitas pengendalian internal melindungi organisasi dari kelemahan 

manusia untuk meminimalisir kesalahan ataupun perbuatan yang tidak 

sesuai aturan yang berlaku. Agar tercipta pengelolaan keuangan negara 

yang efektif efisien, transparan, dan akuntabel, maka dari itu perlu 

dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas pemerintahan 

dengan mengimplementasikan elemen-elemen pengendalian internal 

(Saftarini et al., 2015). Variabel efektivitas pengendalian internal diukur 

diukur menggunakan skala likert (likert scale) 1-5. Kategori jawaban 

tersebut terdiri dari (a) sangat setuju dengan skor 5, (b) setuju dengan skor 

4, (c) netral dengan skor 3, (d) tidak setuju dengan skor 2 (e) sangat tidak 

setuju dengan skor 1. Adapun indikator yang digunakan  dalam mengukur 

variabel efektivitas pengendalian internal menggunakan adopsi dari 
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Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

a. Transparansi tugas serta tanggung jawab setiap individu 

b. Penilaian risiko dengan memperhatikan keadaan yang sedang 

terjadi 

c. Kegiatan pengendalian dengan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan 

d. Penyampaian informasi dengan sumber yang akurat 

e. Pemantauan dan evaluasi aktivitas operasional. 

2. Moralitas Pimpinan (X2) 

Moral secara umum merupakan hukum tingkah laku yang 

diberlakukan pada setiap individu agar dapat bersosialisasi dengan baik 

sehingga tercipta sikap saling menghargai satu sama lain. Moralitas 

didasarkan pada gagasan yang diterima secara umum tentang perilaku 

manisia, apa yang baik dan yang buruk serta apa yang wajar dan tidak 

wajar. Dalam perbuatannya, orang dengan tingkat moral yang rendah 

cenderung melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri (Nitimiani 

& Suardika, 2020). Oleh sebab itu, semakin tinggi moralitas pimpinan, 

semakin kecurangan akuntansi dapat diminimalisasi. Variabel moralitas 

pimpinan diukur menggunakan skala likert (likert scale) 1-5. Kategori 

jawaban tersebut terdiri dari (a) sangat setuju dengan skor 5, (b) setuju 

dengan skor 4, (c) netral dengan skor 3, (d) tidak setuju dengan skor 2 (e) 

sangat tidak setuju dengan skor 1.  
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Moralitas pimpinan diukur dengan menggunakan model pengukuran 

yang dikembangkan oleh Kohlberg (1996) dalam Wilopo (2006). 

Moralitas diukur dengan enam item pertanyaam dan mengukur setiap 

tahapan moralitas pimpinan dengan kasus etika akuntansi. Hasil 

pengukuran atas dilema etika akuntansi tersebut merupakan gambaran 

moralitas pimpinan pada masing-masing SKPD di Kabupaten Luwu Utara.  

3. Kesesuaian Kompensasi (X3) 

Kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil 

kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberikan dedikasi 

mereka untuk pencapaian organisasi (Suwarianti & Sumadi, 2020). 

Beberapa pengalaman menunjukkan adanya kompensasi yang tidak sesuai 

dapat menurunkan motivasi kerja, kinerja dan kepuasan kerja karyawan, 

bahkan dapat menyebabkan karyawan yang berprestasi keluar dari 

perusahaan (Irwansyah & Syufriadi, 2018). Variabel kesesuaian 

kompensasi diukur menggunakan skala likert (likert scale) 1-5. Kategori 

jawaban tersebut terdiri dari (a) sangat setuju dengan skor 5, (b) setuju 

dengan skor 4, (c) netral dengan skor 3, (d) tidak setuju dengan skor 2 (e) 

sangat tidak setuju dengan skor 1. Variabel kesesuaian kompensasi 

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kesesuaian 

kompensasi menggunakan adopsi dari Gibson et al., (2012) 

a. Kompensasi diberikan berdasarkan pencapaian kinerja dan 

prestasi 
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b. Pengakuan organisasi atas keberhasilan dalam melaksanakan 

pekerjaan 

c. Promosi atau kenaikan jabatan diberikan atas prestasi kerja 

d. Pengelolaan tugas berdasarkan manajemen yang baik 

e. Pengembangan kemampuan pribadi sesuai dengan potensi 

yang dimiliki 

4. Keadilan Organisasi (X4) 

Keadilan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kesetaraan atau keadilan dan berfokus pada penentuan 

apakah pekerja diperlakukan secara adil di tempat kerjanya. Jika keadilan 

karyawan terpenuhi maka produktivitas dan kinerja karyawan akan 

mengalami peningkatan dan meminimalkan niat karyawan untuk 

melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan 

atau instansi dan mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (M 

& Nazir, 2019). Variabel keadilan organisasi diukur menggunakan skala 

likert (likert scale) 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri dari (a) sangat 

setuju dengan skor 5, (b) setuju dengan skor 4, (c) netral dengan skor 3, 

(d) tidak setuju dengan skor 2 (e) sangat tidak setuju dengan skor 1.  

Adapun indikator yang digunakan  dalam mengukur variabel keadilan 

organisasi menggunakan adopsi dari Amalia (2018) 

a. Nilai luhur sebagai dasar etika perusahaan 

b. Peraturan tertulis 
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c. Budaya kerja guna membangun etika perilaku dan 

kekonsistenan kebijakan dan peraturan perusahaan 

d. Kesesuaian prosedur dijalankan dengan standar etika dan 

moral. 

b. Variabel Dependen (Y) 

  Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Menurut Thoyibatun (2012) kecenderungan diartikan 

sebagai “lebih tertarik pada, namun tidak selalu tertarik pada”. Sedangkan 

kecurangan akuntansi adalah istilah yang bersifat umum, dimana kecerdasan 

manusia dipaksakan dan dilakukan oleh satu individu agar dapat menciptakan 

cara untuk memperoleh manfaat melalui representasi yang salah (Ryan & 

Ridwan, 2017). Menurut The Association of Certified Fraud Examines 

(ACFE) dalam Sunaryo et al (2019) kecurangan yaitu segala sesuatu yang 

secara mahir dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara 

menyembunyikan kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara 

tidak jujur lainnya. Variabel kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

diukur menggunakan skala likert (likert scale) 1-5. Kategori jawaban tersebut 

terdiri dari (a) sangat setuju dengan skor 5, (b) setuju dengan skor 4, (c) netral 

dengan skor 3, (d) tidak setuju dengan skor 2 (e) sangat tidak setuju dengan 

skor 1. Adapun indikator yang digunakan  dalam mengukur variabel 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) menggunakan adopsi dari Delfi 

et al., (2014) 

 



63 
 

 

 

 

a. Pencatatan biaya yang ditulis 

b. Pencatatan bukti transaksi 

c. Penulisan penggunaan anggaran 

d. Situasi dimana karyawan mengakses aplikasi dan database  

c. Variabel Moderasi (M)             

    Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu etika kerja Islam. Menurut 

(Alpian, 2019) Etika kerja Islam adalah konsep yang mengatur tentang 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, Manusia dengan lingkungan dan 

juga dengan masyarakat. Aturan ini didasarkan pada bukti asli yaitu Alqur’an, 

hadist serta sumber-sumner hukum lainnya. Etika kerja islam terdiri atas 

prinsip moral yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika 

sudah memahami moral yang sebenarnya maka merela akan selalu 

menjalankan pekerjaan dengan sebaik mungkin karena mereka paham bahwa 

setiap pekerjaan merupakan bentuk ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah 

SWT (Ridwan, 2013). Variabel moderasi etika kerja Islam diukur diukur 

menggunakan skala likert (likert scale) 1-5. Kategori jawaban tersebut terdiri 

dari (a) sangat setuju dengan skor 5, (b) setuju dengan skor 4, (c) netral 

dengan skor 3, (d) tidak setuju dengan skor 2 (e) sangat tidak setuju dengan 

skor 1. Adapun indikator yang digunakan  dalam mengukur variabel moderasi 

etika kerja Islam menggunakan adopsi dari Heppy & Hadi (2017) 

a. Kuat dan dapat dipercaya 

b. Niat bekerja 

c.  Jujur dan adil 
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d. Bekerja untuk diri sendiri dan orang lain 

e. Bekerja Keras
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BAB IV 

                   HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Utara 

Pada tahun 1999 reformasi dimulai di seluruh wilayah republik Indonesia, 

dimana dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah 

yang mengubah mekanisme pemerintahan yang berorientasi pada otonomi 

daerah. Tepat pada tanggal 10 februari 1999 DPRD Kabupaten Luwu 

mengeluarkan surat keputusan nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 mengenai usul 

dan persetujuan pemekaran wilayah kabupaten dari II Luwu yang terbagi 

menjadi dua wilayah kabupaten dan selanjutnya gubernur KDH Tk.I Sul-Sel 

menindaklanjuti dengan surat keputasan No.136/776/OTODA tanggal 12 

februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, dibentuklah kabupaten 

Luwu Utara yang kemudian ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 

Tahun 1999. 

Awal mula pembentukan kabupaten Luwu Utara memiliki batas dengan 

Saluampak kecamatan Sabbang sampai dengan batas provinsi Sulawesi Tengah 

dan Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 19 kecamatan akan tetapi pada tahun 

2003, diusia yang ke-4, kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua 

kabupaten yaitu kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 

tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003. Dengan demikian, setelah pemekaran 

tersebut kabupaten Luwu Utara terdiri kini hanya tersisas sebelas kecamatan 
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yaitu kecamatan Sabbang, Baebunta, Limbong, Seko, Masamba, Rampi, 

Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, Sukamaju dan Bone-bone. 

2. Letak Wilayah & Geografis 

Berdasarkan georafis kabupaten Luwu Utara terletak pada 010 53’ 19” - 02° 

55’ 36” lintang selatan dan 119° 47’ 46” - 120° 37’ 44 bujur timur dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah 

2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Luwu Timur 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Teluk Bone 

4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi 

Barat. 

Luas wilayah kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58, Km2 dengan 

populasi jumlah penduduk 321.979 jiwa dengan administrasi pemerintahan 

terbagi menjadi 11 kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 unit 

pemukiman transmigrasi. Ada sekitar 8 (delapan) sungai besar yang mengaliri 

wilayah kabupaten Luwu Utara. sungai terpanjang adalah sungai Rongkong 

dengan panjang 108 km yang melewati 3 kecamatan, yaitu Sabbang, Baebunta 

dan Malangke. Iklim Luwu Utara adalah iklim tropis dengan suhu udara 

minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dan kelembapan udara rata-

rata 83%. Berdasarkan pencatatan stasiun pencatatan (SP) Bone-bone memiliki 

rata-rata jumlah hari hujan sekitar 9 hari dengan jumlah curah hujan 76. Stasiun 

pengamatan Amasangan mencatat rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari 

dengan curah hujan 226. Sedangkan berdasarkan stasiun pengamatan Malangke 



67 
 

 

 

 

secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah 247, dan 

stasiun pengamatan Sabbang mencatat bahwa secara rata-rata jumlah hari hujan 

sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan  256. Dari 11 kecamatan yang terluas 

adalah kecamatan Seko dengan luas 21.109,19 Km2 dan luas wilayah terkecil 

adalah kecamatan Malangke Barat dengan luas 93,75 Km2.  

3. Arti Lambang Kabupaten Luwu Utara 

     Gambar 4.1 

           Lambang Kabupaten Luwu Utara 

 

 

 

 

 

1. Bintang menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; masyarakat 

Luwu Utara yang religius.  

2. Payung maejae menggambarkan kekuasaan tertinggi Raja Luwu dan 

melambangkan kemakmuran kemanunggalan (Masedi Siri) antara 

pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Luwu Utara dan 

sekaligus simbol “Pengayoman”. 

3. Padi dan kapas menggambarkan kesejahteraan bagi masyarakat 

Luwu Utara yang cukup sandang dan pangan. 
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4. Besi pakkae menggambarkan kekuasaan Raja Luwu Utara yang 

berarti kesejahteraan egalitarian antara seluruh komponen 

masyarakat Luwu Utara. 

5. Pohon sagu menggambarkan kerukunan, kekokohan dan ketegaran 

masyarakat Luwu Utara. 

6. Wadah gambar menggambarkan dasar negara wadah dalam 

kehidupan masyarakat berbangsan dan bernegara. 

7. Pita menggambarkan pengikat persaudaraan. 

8. Payung dan besi menggambarkan masyarakat Luwu Utara yang 

bermasyarakat dan pakkae berbudaya. 

4. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2. Dinas Kesehatan 

3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan 

4. Dinas Sosial 

5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 

9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah 
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10. Desa Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

11. Dinas Pertanian 

12. Dinas Lingkungan Hidup  

13. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 

14. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 

15. Dinas Perhubungan  

16. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

B. Hasil Uji Analisis Deskriptif 

Responden penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat dalam penatausahaan atau 

fungsi keuangan di SKPD Kabupaten Luwu Utara. Peneliti mendapatkan 69 

responden yang dijadikan sebagai data penelitian melalui kuesioner yang diberikan 

dan diisi secara lengkap serta akurat sehingga bisa dianalisis lebih lanjut untuk 

kepentingan penelitian.  
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Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir dan masa bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Untuk membantu menjelaskan karakteristik responden yang dimaksud, maka 

disajikan tabel mengenai responden sebagai berikut. 

1. Deskriptif Instrumen 

Penelitian ini menjadikam kuesioner atau sebagai intrumen penelitian. 

Kuesioner atau angket kemudian dibagikan kepada objek penelitian yaitu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Adapun deskripsi 

kuesioner yang dibagikan dan diterima kembali oleh peneliti digambarkan 

sebagai berikut. 

             Tabel 4.1 

Deskripsi Instrumen 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang Dibagikan 69 

Kuesioner yang Kembali 69 

Kuesioner yang Catat - 

Total Kuesioner yang Diolah 69 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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2. Karakteristik Responden  

           Tabel 4.2 

            Karakteristik Responden Bersdasarkan Usia 

No Umur Frekuensi (Orang) Presentase % 

1 30-39  24 34,8% 

2 40-49 40 58,0% 

3 50-59 5 7,2% 

Jumlah 69 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Data responden berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan jumlah 

responden paling besar adalah berusia 40-49 tahun dengan jumlah responden 

sebanyak 40 orang atau 58,0%. Selanjutnya usia antara 30-39 tahun dengan 

jumlah responden 24 orang atau 34,8% Sedangkan jumlah responden terendah 

adalah 50-59 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 7,2%.  

           Tabel 4.3 

         Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Presentase % 

1 Laki-laki  27  39,1% 

2 Perempuan 42 60,9% 

Jumlah 69 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2021) 

Data responden berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan jumlah 

responden paling besar yaitu dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 42 

orang atau 60,9%. Sedangkan jumlah responden paling rendah dengan jenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 27 orang atau 39,1%. 
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    Tabel 4.4 

   Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

No 
Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi (Orang) Presentase % 

1 S1 69 100% 

Jumlah 69 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2021) 

Data responden berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan jumlah 

responden secara keseluruhan memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 

69 orang atau 100%.  

        Tabel 4.5 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Presentase % 

1 Ekonomi  13  18,8% 

2 Lainnya 56 81,2% 

Jumlah 69 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2021) 

Data responden berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan jumlah 

responden paling besar adalah responden dengan latar belakang pendidikan 

lainnya yaitu sebanyak 56 orang atau 81,2% sedangkan jumlah responden 

paling rendah yaitu dengan latar pendidikan ekonomi sebanyak 13 orang atau 

18,8%. 

                   Tabel 4.6 

      Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No 
Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi (Orang) Presentase % 

1 ≥ 20Th 5 7,2% 

2 16-20 Th 5 7,2% 

 11-15 Th 51 73,9 

3 6-10 8 11,6% 

Jumlah 69 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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Data responden berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan jumlah 

responden terbesar adalah responden yang telah bekerja selama 11-15 tahun 

yaitu sebanyak 51 orang atau 73,9% dilanjutkan dengan lama bekerja selama 

6-10 tahun sebanyak 8 orang atau 11,6% serta 16-20 tahun sebanyak 5 orang 

atau 7,2%  dan ≥ 20 tahun sebanyak 5 orang atau 7,2%. 

3. Uji Analisis Deskriptif 

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik 

sampel dalam penelitian dan memberikan deskripsi dari masing-masing 

variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, 

keadilan organisasi, kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dan etika 

kerja Islam. Deskripsi masing-masing variabel dalam dilihat pada tabel berikut:                 

            Tabel 4.7 

                            Statistik Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

69 20,00 25,00 22,5652 1,87458 

Moralitas Pimpinan 69 20,00 30,00 25,9130 2,51898 

Kesesuaian 

Kompensasi 

69 20,00 25,00 21,0870 1,59723 

Keadilan Organisasi 69 20,00 25,00 22,3043 2,08851 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

69 21,00 30,00 25,9565 2,61464 

Etika Kerja Islam 69 25,00 35,00 30,7826 3,23978 

Valid N (listwise) 69     

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

         Tabel 4.7 menggambarkan statistik deskriptif setiap variabel penelitian. 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis yang menggunakan statistik deskriptif terhadap 

efektivitas pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 20,00, nilai 
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maksimum 25,00, rata-rata (mean) sebesar 22,5652 dengan standar deviasi sebesar 

1,87458. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap moralitas 

pimpinan menunjukkan nilai minimum sebesar 20,00, nilai maksimum 30,00, rata-

rata (mean) sebesar 25,9130 dengan standar deviasi sebesar 2,51898. Selanjutnya 

hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kesesuaian 

kompensasi menunjukkan nilai minimum sebesar 20,00, nilai maksimum 25,00, 

rata-rata (mean) 21,0870 dengan standar deviasi sebesar 1,59723. Hasil analisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap keadilan organisasi 

menunjukkan nilai minimum sebesar 20,00, nilai maksimum 25,00, rata-rata 

(mean) 22,3043 dengan standar deviasi sebesar 2,08851. Hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud) menunjukkan nilai minimum sebesar 21,00, nilai maksimum 30,00, rata-

rata (mean) 25,9565 dengan standar deviasi 2,61464. Sedangkan untuk variabel 

etika kerja Islam menunjukkan nilai minimum 25,00, nilai maksimum 35,00, rata-

rata (mean) 30,7826 dengan standar deviasi 3,23978. 

a. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas Pengendalian Internal 

Analisis deskriptif terhadap variabel efektivitas pengendalian internal 

terdiri dari 5 pernyataan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai 

efektivitas pengendalian internal. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden 

dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut.   
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                                                Tabel 4.8 

Daftar Item Pernyataan Variabel Efektivitas Pengendalian Internal 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X1.1 
0 0 0 30 39 

315 4,56 
0% 0% 0% 43,5% 56,5% 

X1.2 
0 0 0 27 42 

318 4,60 
0% 0% 0% 39,1% 0% 

X1.3 
0 0 0 36 33 

309 4,47 
0% 0% 0% 52,2% 47,8% 

X1.4 
0 0 0 33 36 

312 4,52 
0% 0% 0% 47,8% 52,2% 

X1.5 
0 0 0 42 27 

303 4,39 
0% 0% 0% 60,9% 39,1% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,50 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat dari 69 responden yang telah diteliti, 

tanggapan terhadap item penyataan variabel efektivitas pengendalian internal 

(X1) ada di skor 4,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden 

memberikan tanggapan baik terhadap efektivitas pengendalian internal di 

SKPD Kabupaten Luwu Utara. Terlihat pada variabel efektivitas pengendalian 

internal indeks paling tinggi sebesar 4,60 dan paling rendah sebesar 4,39.  

b. Analisis Deskriptif Variabel Moralitas Pimpinan 

Analisis deskriptif terhadap variabel moralitas pimpinan terdiri atas 6 item  

pernyataan yang diperoleh dari hasil pernyataan responden terkait moralitas 

pimpinan. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya 

pada tabel berikut.   
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     Tabel 4.9 

      Daftar Item Pernyataan Variabel Moralitas Pimpinan 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X2.1 
0 0 0 36 33 

309 4,47 
0% 0% 0 52,2% 47,8% 

X2.2 
0 0 0 51 18 

294 4,26 
0% 0% 0% 73,9% 26,1% 

X2.3 
0 0 0 51 18 

294 4,26 
0% 0% 0% 73,9% 26,1% 

X2.4 
0 0 0 51 11 

294 4,26 
0% 0% 0% 73,9% 26,1% 

X2.5 
3 0 0 42 24 

294 4,26 
4,3% 0% 0% 60,9 34,8 

X2.6 
3 0 0 33 33 

303 4,39 
4,3% 0% 0% 47,8% 47,8% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,31 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat dari 69 responden yang diteliti, 

tanggapan responden terhadap item penyataan variabel moralitas pimpinan 

(X2) berada pada skor 4,31. Hal tersebut menunjukkan responden memberikan 

tanggapan yang baik terhadap moralitas pimpinan di SKPD Kabupaten Luwu 

Utara. Terlihat indeks variabel moralitas pimpinan paling tinggi sebesar 4,47 

dan paling rendah sebesar 4,26. 

c. Analisis Deskriptif Variabel Kesesuaian Kompensasi 

Analisis deskriptif terhadap variabel kesesuaian kompensasi terdiri atas 5 

item pernyataan yang diperoleh dari hasil pernyataan responden mengenai 

kesesuaian kompensasi. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat 

hasilnya pada tabel berikut.   

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabel 4.10 

      Daftar Item Pernyataan Variabel Kesesuaian Kompensasi 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X3.1 
0 0 0 57 12 

288 4,17 
0% 0% 0% 82,6% 17,4% 

X3.2 
0 0 0 54 15 

291 4,21 
0% 0% 0% 78,3% 21,7% 

X3.3 
0 0 0 63 6 

282 4.08 
0% 0% 0% 91,3% 8,7% 

X3.4 
0 0 0 42 27 

303 4,39 
0% 0% 17,6% 60,9% 39,1% 

X3.5 
0 0 0 54 15 

291 4,21 
0% 0% 0% 78,3% 21,7% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,21 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat dari 69 responden yang diteliti, 

tanggapan responden terhadap item penyataan variabel kesesuaian kompensasi 

(X3) berada di skor 4,21. Hal tersebut menunjukkan responden memberikan 

tanggapan yang baik terhadap kesesuaian kompensasi di SKPD Kabupaten 

Luwu Utara. Terlihat indeks pada variabel kesesuaian kompensasi indeks 

paling tinggi sebesar 4,39 dan paling rendah sebesar 4,08. 

d. Analisis Deskriptif Variabel Keadilan Organisasi 

Analisis deskriptif terhadap variabel keadilan organisasi terdiri atas 5 

pernyataan yang diperoleh dari hasil pernyataan responden mengenai keadilan 



78 
 

 

 

 

organisasi. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya 

pada tabel berikut.   

     Tabel 4.11 

      Daftar Item Pernyataan Variabel Keadilan Organisasi 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X4.1 
0 0 0 36 33 

309 4,47 
0% 0% 0% 52,2% 47,8% 

X4.2 
0 0 0 39 30 

306 4,43 
0% 0% 0% 56,5% 43,5% 

X4.3 
0 0 0 36 33 

309 4.47 
0% 0% 0% 52,2% 47,8% 

X4.4 
0 0 0 39 30 

306 4,43 
0% 0% 0% 56,5% 43,5% 

X4.5 
0 0 0 36 33 

309 4,47 
0% 0% 0% 52,2% 47,8% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,45 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat dari 69 responden yang diteliti, secara 

umum tanggapan responden terhadap beberapa item penyataan pada variabel 

keadilan organisasi (X4) berada pada skor 4,45. Hal tersebut menunjukkan 

responden memberikan tanggapan yang baik terhadap keadilan organisasi di 

SKPD Kabupaten Luwu Utara. Pada variabel keadilan organisasi terlihat 

indeks paling tinggi sebesar 4,47 dan paling rendah sebesar 4,43. 

e. Analisis Deskriptif Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

(Fraud) 

Analisis deskriptif terhadap variabel kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud) terdiri dari 6 pernyataan yang diperoleh dari hasil pernyataan responden 
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mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Nilai rata-rata hasil 

pernyataan responden dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut.  

 Tabel 4.12 

Daftar Item Pernyataan Variabel Kecenderungan Kecurangan    Akuntansi  

(Fraud) 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

Y1 
0 0 3 45 21 

294 4,26 
0% 0% 4,3% 65,2% 30,4% 

Y2 
0 0 3 45 21 

300 4,34 
0% 0% 4,3% 65,2% 30,4% 

Y3 
0 0 3 45 21 

294 4,26 
0% 0% 4,3% 65,2% 30,4% 

Y4 
0 0 0 45 24 

300 4,34 
0% 0% 0% 65,2% 34,8% 

Y5 
0 0 0 42 27 

303 4,39 
0% 0% 0% 60,9 39,1 

Y6 
0 0 3 39 27 

300 4,34 
0% 0% 4,3% 56,5 39,1% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,32 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui dari 69 responden yang diteliti, 

tanggapan responden terhadap item penyataan pada variabel kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) (Y) berada di skor 4,32. Hal tersebut 

menunjukkan responden memberikan tanggapan yang baik bahwa tingkat 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) sangat rendah di SKPD 

Kabupaten Luwu Utara. Terlihat pada variabel keadilan organisasi indeks 

paling tinggi sebesar 4,39 dan paling rendah sebesar 4,26. 

f. Analisis Deskriptif Variabel Etika Kerja Islam 

Analisis deskriptif terhadap variabel etika kerja islam dari 7 pernyataan 

yang diperoleh dari hasil pernyataan responden mengenai etika kerja Islam. 
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Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya pada tabel 

berikut.  

           Tabel 4.13 

   Daftar Item Pernyataan Variabel Keadilan Organisasi 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

M1 
0 0 3 36 30 

303 4,39 
0 0% 4,3% 52,2% 43,5% 

M2 
0 0 3 39 27 

300 4,34 
0% 0% 4,3% 56,5% 39,1% 

M3 
0 0 3 45 21 

294 4,26 
0% 0% 4,3% 65,2% 30,4% 

M4 
0 0 0 33 36 

312 4,52 
0% 0% 0% 47,8% 52,2 

M5 0 0 3 33 33 
306 4,34 

0% 0% 4,3% 47,8% 47,8% 

M6 0 0 3 33 33 
306 4,43 

0% 0% 4,3% 47,8% 47,8% 

M7 
0 0 3 36 30 

303 4,39 
0% 0% 4,3% 52,2% 43,5% 

 Rata-rata Keseluruhan 4,38 

Sumber : Data  Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat dari 69 responden yang diteliti, secara 

umum tanggapan responden terhadap beberapa item penyataan pada variabel 

etika kerja Islam (M) berada pada skor 4,38. Hal tersebut menunjukkan 

responden memberikan tanggapan yang baik terhadap  etika kerja Islam. Pada 

variabel etika kerja Islam terlihat bahwa indeks paling tinggi sebesar 4,52 dan 

paling rendah sebesar 4,26. 

C. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

Uji Validitas merupakan tata cara menentukan valid atau tidaknya kuesioner 

yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian. 
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Kuesioner valid jika pernyataannya mampu mengungkapkan sesuatu yang 

dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item  pernyataan 

valid yaitu dengan melihat Corrected Item Total Corelation. Jika item 

pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid.  

             Tabel 4.14 

          Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

X1.1 0.691 

0,2369 

Valid 

X1.2 0.818 Valid 

X1.3 0.832 Valid 

X1.4 0.759 Valid 

X1.5 0.666 Valdi 

Moralitas Pimpinan X2.1 0.799 

0,2369 

Valid 

X2.2 0.733 Valid 

X2.3 0.773 Valid 

X2.4 0.733 Valid 

X2.5 0.788 Valid 

X2.6 0.831  

Kesesuaian Kompensasi X3.1 0.915 

0,2369 

Valid 

X3.2 0.835 Valid 

X3.3 0.762 Valid 

X3.4 0.743 Valid 

X3.5 0.769 Valid 

Keadilan Organisasi X4.1 0.909 

0,2369 

Valid 

X4.2 0.760 Valid 

X4.3 0.909 Valid 

X4.4 0.760 Valid 

X4.5 0.825 Valid 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

Y.1 0.863 

0,2369 

Valid 

Y.2 0.818 Valid 

Y.3 0.863 Valid 

Y.4 0.786 Valid 

Y.5 0.837 Valid 

Y.6 0.788  



82 
 

 

 

 

Etika Kerja Islam M.1 0.829 

0,2369 

Valid 

M.2 0.838 Valid 

M.3 0.800 Valid 

M.4 0.828 Valid 

M5 0,895 Valid 

M6 0.824 Valid 

M7 0.781 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Hasil pengujian validitas pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa seluruh 

item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar 

daripada r tabel sebesar 0,2369. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.  

2. Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan 

reliable atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas data dilakukan 

dengan menggunakan metode Cronbanch Alpha (α) > 0,60. Hasil pengujian 

reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut: 

           Tabel 4.15 

                                     Hasil Uji Realibilitas  

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 Efektivitas Pengendalian Internal 0,809 Reliabel 

2 Moralitas Pimpinan 0,858 Reliabel 

3 Kesesuaian Kompensasi 0,852 Reliabel 

4 Keadilan Organisasi 0,889 Reliabel 

5 Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi 

0,906 Reliabel 

6. Etika Kerja Islam 0,923 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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Tabel 4.15 diatas memperlihatkan nilai Cronbach’s Alpha dari semua 

variabel lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen berupa kuesioner yang 

digunakan untuk menjelaskan variabel efektivitas pengendalian internal, 

moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, keadilan organisasi, 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dan etika kerja islam dapat 

dikatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk melihat nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Untuk dapat mengetahui data secara normal atau tidak terdistribusi, 

maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian One Sample Kolmogorov-

Smirnov. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai 

signifikan uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.  

          Tabel 4.16 

  Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,43176212 

Most Extreme Differences 

Absolute ,120 

Positive ,098 

Negative -,120 

Kolmogorov-Smirnov Z ,999 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,272 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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Hasil statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 

4.16 diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan hasil uji yang 

diperoleh 0,272 atau nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi. 

    Gambar 4.2 

             Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS 21 (2021) 

Gambar 4.2 diatas memperlihatkan adanya titik-titik (data) yang tersebar 

disekitar garis diagonal dan titik penyebaran tersebut mengikuti arah garis 

diagonal. Hal tersebut berarti model regresi dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal Probability 

Plot. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

dapat dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Salah 

untuk menguji adanya ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari 
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nilai toleransi atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai toleransi 

> 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.  

            Tabel 4.17 

                   Hasil Uji Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1 
Efektivitas Pengendalian 

Internal 
0,714 1,400 Tidak Terjadi Multikolerasi 

2 Moralitas Pimpinan 0,455 2,197 Tidak Terjadi Multikolerasi 

3 Kesesuaian Kompensasi 0,332 3,008 Tidak Terjadi Multikolerasi 

4 Keadilan Organisasi 0,231 4,320 Tidak Terjadi Multikolerasi 

5 Etika Kerja Islam 0,628 1,592 Tidak Terjadi Multikolerasi 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 4.17 diatas, nilai tolerance 

variabel efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesusaian 

kompensasi, keadilan organisasi dan etika kerja islam menunjukkan nilai lebih 

besar dari 0,10. Hasil tersebut didukung oleh nilai VIF  yang menunjukkan 

semua nilai variabel lebih kecil dari 10.  

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas berfungsi mengetahui model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji 

glejser. Dalam uji glejser jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heterokedastisitas. 
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          Tabel 4.18 

     Hasil Uji Heterokedastisitas  

No Variabel Sig Keterangan 

1 
Efektivitas Pengendalian 

Internal 
0,109 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

2 Moralitas Pimpinan 0,519 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

3 Kesesuaian Kompensasi 0,612 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

4 Keadilan Organisasi 0,247 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

5. Etika Kerja Islam 0,295 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi variabel  efektivitas pengendalian internal, moralitas 

pimpinan, kesesuaian kompensasi, keadilan organiasasi, dan etika kerja islam 

menunjukkan nilai diatas standar signifikansi penelitian lebih besar dari 0,05, 

maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Terbebasnya suatu model 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada tabel berikut. 

Tabel 4.19 

               Hasil Uji Autokorelasi (Runt Test) 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,15157 

Cases < Test Value 33 

Cases >= Test Value 36 

Total Cases 69 

Number of Runs 31 

Z -1,078 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 

  Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.19 diatas, dapat diketahui nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,281 > 0,05, maka HO diterima HA  ditolak. 

Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak) dan ditarik kesimpulan 

tidak ada gejala autokorelasi pada model regresi, sehingga analisis linear dapat 

dilanjutkan. 

E. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3,dan H4 

menggunakan analisis regresi berganda dengan melakukan regresi terhadap 

variabel bebas (efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi, keadilan organisasi) terhadap variabel terikat (kecenderungan 

kecurangan akuntansi), sedangkan untuk menguji hipotesis H5 dan H6 

menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi. Uji hipotesis ini 

dibantu dengan menggunakan program SPSS 21.  

1. Hasil Uji Regresi Berganda dengan Meregresikan Hipotesis H1, H2, 

H3, H4 

Pengujian hipotesis H1, H2, H3, H4 dilakukan dengan analisis regresi 

berganda pengaruh efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, 

kesesuaian kompensasi, dan keadilan organisasi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil pengujian tersebut ditampilakan sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana kontribusi variabel independen (X) terhadap variaben dependen 
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(Y) dengan adanya regresi linear. Hasil koefisien dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

         Tabel 4.20 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,791a .625 .602 1.65038 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.20 diatas, maka diperoleh nilai   

R2 (R square) 0,625 atau sama dengan 62,5%. Hal tersebut  

menujukkan 62,5% kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi 

oleh efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi dan keadilan organisasi. Sisanya 37,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.  

b. Uji Regresi secara Simultan  

Uji statistik F bertujuan menggambarkan ada atau tidak pengaruh 

yang signifikan atas variabel bebas secara simultan (bersama-sama) 

terhadap variabel terikatnya. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

          Tabel 4.21 

 Hasil Uji Regresi secara Simultan ( Uji F) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 290,549 4 72,637 26,668 ,000b 

Residual 174,321 64 2,724   

Total 464,870 68    

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.21 diatas, maka dapat dilihat 

bahwa dalam pengujian berganda menunjukkan Fhitung 26,668 dengan 

tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Fhitung  

26,668 lebih dari nilai F tabel 2,52. Hal tersebut menunjukkan variabel 

efektivitas pengendendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi dan keadilan organisasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

c. Uji Regresi secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel 

terikat.  Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh dilihat dari 

besarnya sig < 0,05.  

      Tabel 4.22 

   Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 57,530 3,543  16,236 ,000 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

-,387 ,126 -,278 -3,067 ,003 

Moralitas Pimpinan -,218 ,103 -,210 -2,125 ,037 

Kesesuaian Kompensasi -,443 ,186 -,271 -2,388 ,020 

Keadilan Organisasi -,351 ,173 -,280 -2,033 ,046 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat dianalisis model estimasi 

sebagai berikut: 

Y = 57,530 – 0,387 X1– 0,218 X2– 0,443 X3– 0,351 X4+ e  
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  Keterangan : 

       Y  = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (fraud) 

       a  = Konstanta 

       X1  = Efektivitas Pengendalian Internal 

       X2  = Moralitas Pimpinan 

       X3  = Kesesuaian Kompensasi 

       X4  = Keadilan Organisasi 

     e   = error term 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Nilai konstanta sebesar 57,530 menunjukkan jika variabel bebas 

(efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi, dan keadilan organisasi) diasumsikan sama dengan 

nol, maka variabel terikat (kecenderungan kecurangan akuntansi) 

akan terjadi 57,530. 

b. Nilai koefisien regresi variabel efektivitas pengendalian internal 

(X1) sebesar -0,387, Karena berjumlah negatif berarti penurunan 

setiap satu satuan variabel efektivitas pengendalian internal akan 

meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

sebesar -0,387.  
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c. Nilai koefisien regresi variabel moralitas pimpinan (X2) sebesar  -

0,218, karena berjumlah negatif berarti penurunan setiap satu 

satuan variabel moralitas pimpinan akan meningkatkan 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) sebesar -0,218.  

d. Nilai koefisien regresi variabel kesesuaian kompensasi (X3) 

sebesar -0,443, karena berjumlah negatif berarti penurunan setiap 

satu satuan variabel kesesuaian kompensasi akan meningkatkan 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) sebesar -0,443.  

e. Nilai koefisien regresi variabel keadilan organisasi (X4) sebesar -

0,351, karena berjumlah negatif berarti penurunan setiap satu 

satuan variabel keadilan organisasi akan meningkatkan 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) sebesar -0,351. 

Hasil interpretasi atas hasil penelitian H1, H2, H3, H4 dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

  Berdasarkan  tabel 4.22 terlihat variabel efektivitas  pengendalian 

internal memiliki t hitung sebesar 3,067 > t tabel sebesar 1,9977 dengan 

koefisien beta unstandardized sebesar -0,387 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Dengan 

demikian hipotesis pertama menyatakan efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau dapat diterima. Hasil ini 
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menunjukkan semakin meningkat efektivitas pengendalian internal 

dalam suatu organisasi maka akan semakin rendah kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud).  

b. Moralitas pimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Berdasarkan tabel 4.21 terlihat variabel moralitas  pimpinan 

memiliki t hitung sebesar 2,125 > t tabel sebesar 1,9977 dengan 

koefisien beta unstandardized sebesar -0,218 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Dengan 

demikian hipotesis kedua menyatakan moralitas pimpinan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud) terbukti atau dapat diterima. Hasil tersebut memperlihatkan 

bahwa semakin tinggi moralitas pimpinan dalam suatu organisasi maka 

akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

c. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Berdasarkan tabel 4.21 terlihat variabel kesesuaian kompensasi 

memiliki t hitung sebesar 2,388 > t tabel sebesar 1,9977 dengan 

koefisien unstandardized sebesar -0,443 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Dengan 

demikian hipotesis ketiga menyatakan kesesuaian kompensasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau dapat diterima. Hal tersebut 
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memperlihatkan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi dalam 

suatu organisasi maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud).  

d. Keadilan Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa variabel keadilan 

organisasi memilik t hitung 2,033 > t tabel sebesar 1,9977 dengan 

koefisien  unstandardized sebesar -0,351 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Dengan 

demikian hipotesis keempat menyatakan keadilan organisasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau dapat diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan organisasi dalam suatu 

organisasi maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud).  

2. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

    Tabel 4.23 

         Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,875a .766 .730 1.35840 

Sumber : Data  Primer yang Diolah 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.23 diatas R2 (R square) yaitu 

0,766 atau 76,6%. Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R 

square adalah 0,766 yang berarti kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud) yang dijelaskan oleh total efektivitas pengendalian internal 
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(X1), moralitas pimpinan (X2), kesesuaian kompensasi (X4), keadilan 

organisasi (X5), dan etika kerja Islam (M)  sebesar 76,6%. Sisanya 

sebesar 23,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam 

penelitian.  

      Tabel 4.24 

Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 356,000 9 39,556 21,436 ,000b 

Residual 108,870 59 1,845   

Total 464,870 68    

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.24 memperlihatkan nilai F 

hitung sebesar 21,436 dengan tingkat signifikan 0,000 yang jauh lebih 

kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan variabel total efektivitas 

pengendalian internal (X1), moralitas pimpinan (X2), kesesuaian 

kompensasi (X3), keadilan organisasi (X4) dan etika kerja Islam (M), 

X1_M, X2_M, X3_M, X4_M secara simultan mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

Untuk menentukan variabel moderasi yang digunakan memoderasi 

X terhadap Y maka perlu kriteria sebagai berikut. 

Tabel 4.25 

Kriteria Penentuan variabel Moderasi 

No. Tipe moderasi Koefisien  

1. Pure Moderasi  b2 Tidak Signifikan 

b3  Signifikan  

2. Quasi Moderasi  b2 Signifikan  

b3 Signifikan  

3. Homologiser Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan  

b3 Tidak Signifikan   

4. Prediktor b2 Signifikan  

b3 Tidak Signifikan   
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     b2 : variabel etika kerja Islam 

                b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas  

Untuk mengetahui peran variabel etika kerja Islam atas efektivitas 

pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian kompensasi, dan 

keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud), maka dapat dilihat sebagai berikut. 

   Tabel 4.26 

Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -109,407 39,592  -2,763 ,008 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

2,275 1,217 1,631 1,869 ,067 

Moralitas Pimpinan 2,023 1,000 1,949 2,023 ,048 

Kesesuaian 

Kompensasi 

5,346 2,136 3,266 2,503 ,015 

Keadilan Organisasi -4,015 2,097 -3,207 -1,915 ,060 

Etika Kerja Islam 5,498 1,349 6,812 4,077 ,000 

X1_M -,089 ,040 -3,261 -2,204 ,031 

X2_M -,070 ,033 -2,625 -2,129 ,037 

X3_M -,191 ,074 -5,170 -2,598 ,012 

X4_M ,117 ,069 4,442 1,696 ,095 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)  

Berdasarkan tabel 4.26 diatas dapat dianalisis model estimasi 

sebagai berikut: 

Y = 109,407 + 2,275  + 2,023 + 5,346  – 4,015 +  5,498 – 0,089 – 

0,070 – 0,191 + 0,117 + e 

Keterangan :  

       Y  = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (fraud) 
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       a  = Konstanta 

       X1  = Efektivitas Pengendalian Internal 

       X2  = Moralitas Pimpinan 

       X3  = Kesesuaian Kompensasi 

       X4  = Keadilan Organisasi 

       M  = Etika Kerja Islam  

     e   = error term 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien interaksi variabel etika kerja Islam (M) dengan 

efektivitas pengendalian internal (X1) sebesar -0,089, karena 

berjumlah negatif berarti penurunan setiap satu satuan variabel 

interaksi antara etika kerja islam (M) dengan efektivitas 

pengendalian internal (X1) akan menurunkan kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) sebesar -0,089. 

b. Nilai koefisien interaksi variabel etika kerja Islam (M) dengan 

moralitas pimpinan (X2) sebesar -0,070, karena berjumlah negatif 

berarti penurunan setiap satu satuan variabel interaksi antara etika 

kerja islam (M) dengan moralitas pimpinan (X2) akan menurunkan 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud)  sebesar -0,070. 

c. Nilai koefisien interaksi variabel etika kerja Islam (M) dengan 

kesesuaian kompensasi (X3) sebesar -0,191, karena berjumlah 

negatif berarti penurunan setiap satu satuan variabel interaksi 

antara etika kerja islam (M) dengan kesesuaian kompensasi (X3) 
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akan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

sebesar -0,191.  

d. Nilai koefisien interaksi variabel etika kerja Islam (M) dengan 

keadilan organisasi (X4) sebesar 0,117, karena berjumlah positif 

berarti kenaikan setiap satu satuan variabel interaksi antara etika 

kerja islam (M) dengan keadilan organisasi (X4) akan 

meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 0,117. 

Hasil interpretasi atas hasil penelitian H5, H6, H7, H8 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Etika kerja Islam memoderasi hubungan efektivitas pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel etika kerja Islam sebesar 

0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh 

variabel etika kerja Islam terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh 

nilai signifikan interaksi efektivitas pengendalian internal dan etika 

kerja Islam sebesar 0,031 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut 

berpengaruh. Karena koefisien  b2 dan b3 signifikan, maka penggunaan 

variabel etika kerja islam merupakan variabel quarasi. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.25 

menunjukkan bahwa variabel X1_M mempunyai t hitung 2,204 > t tabel 

2,001 dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,089 dan tingkat 

signifikan 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 maka H5 diterima. Hal ini 
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berarti variabel etika kerja islam memoderasi hubungan variabel 

efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan etika 

kerja Islam memoderasi hubungan efektivitas pengendalian internal 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau 

diterima. 

b. Etika kerja Islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel etika kerja islam sebesar 

0,053. Nilai tesebut lebih dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat 

pengaruh variabel etika kerja Islam terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Selanjutnya pada regresi dengan 

interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi moralitas pimpinan dan 

etika kerja Islam sebesar 0,037 yang menunjukkan bahwa interaksi 

tersebut berpengaruh. Karena koefisien  b2 tidak singnifikan dan b3 

signifikan, maka penggunaan variabel etika kerja islam merupakan 

variabel pure. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.25 

menunjukkan bahwa variabel X2_M mempunyai t hitung 2,129 > t tabel 

2,001 dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,070 dan tingkat 

signifikan 0,037 yang lebih kecil dari 0,05 maka H6 diterima. Hal ini 

berarti variabel etika kerja islam memoderasi hubungan variabel 

moralitas pimpinan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 
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(fraud). Jadi hipotesis keenam (H6) yang menyatakan etika kerja Islam 

memoderasi hubungan moralitas pimpinan terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau diterima. 

c. Etika kerja Islam memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel etika kerja islam sebesar 

0,060. Nilai tesebut lebih dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat 

pengaruh variabel etika kerja Islam terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Selanjutnya pada regresi dengan 

interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi moralitas pimpinan dan 

etika kerja Islam sebesar 0,012 yang menunjukkan bahwa interaksi 

tersebut berpengaruh. Karena koefisien  b2 tidak signifikan b3 

signifikan, maka penggunaan variabel etika kerja islam merupakan 

variabel pure. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.25 

menunjukkan bahwa variabel X3_M mempunyai t hitung 2,598 > t tabel 

2,001 dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,191 dan tingkat 

signifikan 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 maka H7 diterima. Hal ini 

berarti variabel etika kerja islam memoderasi hubungan variabel 

kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). Jadi hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan etika kerja Islam 

memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) terbukti atau diterima. 
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d. Etika kerja Islam memoderasi hubungan keadilan organisasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel etika kerja islam sebesar 

0,000. Nilai tesebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh variabel etika kerja Islam terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Selanjutnya pada regresi dengan 

interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi keadilan organisasi dan 

etika kerja Islam sebesar 0,095 yang menunjukkan bahwa interaksi 

tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien  b2 singnifikan dan b3 tidak 

signifikan, maka penggunaan variabel etika kerja islam merupakan 

variabel prediktor. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.25 

menunjukkan bahwa variabel X4_M mempunyai t hitung 1,698 < t tabel 

2,001 dengan koefisien unstandardized  sebesar 0,117 dan tingkat 

signifikan 0,095 yang lebih besar dari 0,05 maka H8 ditolak. Hal ini 

berarti variabel etika kerja islam tidak memoderasi hubungan variabel 

keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). Jadi hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan etika kerja 

Islam memoderasi hubungan keadilan organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) tidak terbukti atau 

ditolak. 
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F. Pembahasan 

1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). Variabel efektivitas  pengendalian internal dengan t hitung sebesar 

3,067 > t tabel sebesar 1,9977 dan koefisien beta unstandardized sebesar -0,387 

serta tingkat signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud), dengan demikian hipotesis pertama diterima. 

Hasil tersebut menunjukkan semakin meningkat efektivitas pengendalian 

internal pada SKPD di Kabupaten Luwu Utara maka akan semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) yang dapat terjadi pada SKPD 

tersebut.  

Teori atribusi (atribution theory) menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

ketika keputusan ataupun tindakan dipengaruhi oleh kekuatan internal yaitu 

kemampuan. Pengendalian internal yang tepat penting untuk diiplementasikan 

bagi suatu instansi pemerintahan agar aset diperoleh dari dan untuk rakyat 

mampu dipergunakan sebaik  mungkin untuk kepentingan pembangunan 

daerah, akan tetapi jika pengendalian internal yang diimplementasikan tidak 

efektif maka dapat menimbulkan kecurangan. Semakin baik sistem 

pengendalian internal maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan 
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semakin rendah. Jika pengendalian internal organisasi lemah maka kecurangan 

yang dapat terjadi semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat 

maka memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat diminimalisasi. Pada 

dasarnya, efektivitas pengendalian internal berfungsi untuk memberikan 

perlindungan bagi sebuah organisasi  terhadap kelemahan manusia serta untuk 

mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

aturan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Korompis et al (2018) dan Widiutami et al (2017) yang menyatakan bahwa 

bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

2. Pengaruh Moralitas Pimpinan terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntanis (Fraud) 

Hipotesis kedua  (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah moralitas 

pimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). Variabel moralitas  pimpinan memiliki t hitung sebesar 2,125 > t tabel 

sebesar 1,9977 dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,218 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil 

analisis regresi berganda menunjukkan bahwa moralitas pimpinan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud), 

dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi moralitas pimpinan pada SKPD di Kabupaten Luwu Utara maka 
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akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) yang dapat 

terjadi pada SKPD tersebut.  

Moralitas seorang pimpinan mampu menyimpulkan hal baik dan buruk 

untuk sebuah organisasi atau instansi. Hal ini juga dijelaskan dalam teori 

atribusi (atribution theory) yang berkaitan dengan perilaku dalam berorganisasi 

yaitu sikap dari seorang pimpinan. Sikap seseorang dalam memimpin selalu 

berkaitan dengan berperasaan, cara berfikir, cara bertindak, berperilaku, dan 

bersikap melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Suatu instansi atau 

organisasi moralitas memiliki dampak yang sangat singifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi yang bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, 

semakin tinggi moralitas seorang pimpinan, maka kecurangan akuntansi (fraud) 

bisa diminimalisasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Irwansyah & Syufriadi (2018), Sanuari (2014) dan Amalia (2018) yang 

menyatakan bahwa moralitas manajemen atau pimpinan berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntanis (Fraud) 

Hipotesis ketiga  (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah  kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud). Variabel kesesuaian kompensasi memiliki t hitung sebesar 2,388 > t 

tabel sebesar 1,9977 dengan koefisien unstandardized sebesar -0,443 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil 
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analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud), dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi pada SKPD di 

Kabupaten Luwu Utara maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud) yang dapat terjadi pada SKPD tersebut.  

Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa pemberian kompensasi 

yang wajar sejalan dengan kebutuhan karyawan atau pegawai. Kompensasi 

diberikan kepada karyawan harus sepadan dengan partisipasi yang mereka 

berikan kepada organiasasi atau instansi. Kesesuan kompensasi bisa 

menimbulkan rasa puas dan motivasi dalam bekerja, sehingga mendorong 

seseorang untuk memberikan kemampuan terbaik mereka di tempat kerjanya. 

Setiap individu sangat diharapkan memperoleh kepuasan tersendiri dari 

kompensasi yang didapatkannya dan tidak berniat untuk melakukan tindakan 

yang tidak benar atau kecurangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

untuk pribadinya.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Albar & 

Fitri (2018), dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).  

4. Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntanis (Fraud) 

Hipotesis keempat  (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah  keadilan 

organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 
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(fraud). Variabel keadilan organisasi memilik t hitung 2,033 > t tabel sebesar 

1,9977 dengan koefisien  unstandardized sebesar -0,351 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis 

regresi berganda menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud), dengan 

demikian hipotesis keempat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi keadilan organisasi pada SKPD di Kabupaten Luwu Utara maka akan 

semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) yang dapat terjadi 

pada SKPD tersebut.  

Teori Atribusi (attribution theory) menjelaskan bahwa atribusi internal dan 

eksternal bisa memberikan pengaruh terhadap penilaian kinerja suatu individu, 

misalnya bagaimana atasan dalam memperlakukan bawahannya dan 

memberikan pengaruh terhadap sikap dan kepuasan individu. Jika keadilan 

didalam organisasi telah terpenuhi maka produktivitas dan hasil kerja akan 

mengalami peningkatan dan akan meminimalisir niat karyawan untuk 

melakukan perbuatan curang. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Setiawan et 

al (2015) dan Yuliana (2016) bahwa keadilan organisasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

5. Etika Kerja Islam Memoderasi Hubungan Efektivitas Pengendalian 

Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Hipotesis kelima  (H5) yang diajukan dalam penelitian ini etika kerja Islam 

memoderasi efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan 
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kecurangan akuntansi (fraud). Variabel X1_M mempunyai t hitung 2,204 > t 

tabel 2,001 dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,089 dan tingkat 

signifikan 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil Moderated 

Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa etika kerja Islam merupakan 

variabel moderasi atau yang memperlemah hubungan efektivitas pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Dengan 

demikian hipotesis kelima diterima.  

Etika kerja Islam berasal dari Al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman 

universal yang mampu menguraikan standar etika kerja sehingga dapat 

memperlemah hubungan efektivitas pengendalian internal terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Islam sangat mengutuk 

kecurangan dalam melakukan setiap pekerjaan dalam suatu organiasasi, karena 

dapat memberikan kerugian dan membahayakan orang lain. Semua pekerjaan 

harus jujur dan bebas dari kecurangan. Kecurangan biasanya dilakukan oleh 

individu atau kelompok yang berasal dari kepribadian yang tidak didasarkan 

pada al-akhlaq Al Kariimah . Efektivitas pengendalian internal tidak dapat 

dicapai apabila tidak didukung oleh norma dan etika kerja dan penghayatan 

terhadap etika kerja berdasarkan Alquran dan Hadist, sehingga pengendalian 

internal yang efektif dapat memberikan perlindungan terhadap kelemahan 

manusia sehingga kecurangan akuntansi (fraud) tidak akan terjadi. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian penelitian Hidayat & Cahyono (2015) yang 

menyatakan bahwa setiap individu yang memiliki etika kerja Islam dalam 
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bekerja tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan hasil, namun juga 

bertanggung jawab atas setiap tindakannya. 

6. Etika Kerja Islam Memoderasi Hubungan Moralitas Pimpinan 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini etika kerja Islam 

memoderasi moralitas pimpinan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Variabel X2_M mempunyai t hitung 2,129 > t tabel 2,001 

dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,070 dan tingkat signifikan 0,037 

yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil Moderated Regression Analysis 

(MRA) menunjukkan bahwa etika kerja Islam merupakan variabel moderasi 

atau yang memperlemah hubungan moralitas pimpinan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Dengan demikian hipotesis 

keenam diterima.  

Etika kerja Islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) karena moralitas seorang 

pimpinan pada dasarnya adalah sifat moral pimpinan mengenai keputusan baik 

dan buruk tentang prinsip dan nilai kehidupan, baik yang diperuntukkan untuk 

diri sendiri maupun untuk bawahannya. Moralitas pimpinan yang sejalan 

dengan etika kerja Islam dan sesuai dengan penghayatan yang mendalam serta 

dijalankan berdasarkan tuntutan Alquran dan Hadist, maka dapat mencegah 

ataupun meminimalkan terjadinya kasus-kasus kecurangan akuntansi (fraud). 

Hal ini konsisten dengan penelitian (Bafadhol, 2017) yang menyatakan bahwa 

dalam konsep islam individu yang memiliki moral atau akhlak yang baik akan 
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membuat seseorang meninggalkan egoisme, hawa nafsu, dan keinginan-

keinginan rendah lainnya.  

7. Etika Kerja Islam Hubungan Memoderasi Kesesuaian Kompensasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Auntansi (Fraud) 

Hipotesis ketujuh  (H7) yang diajukan dalam penelitian ini etika kerja Islam 

memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Variabel X3_M mempunyai t hitung 2,598 > t tabel 2,001 

dengan koefisien unstandardized  sebesar -0,191 dan tingkat signifikan 0,012 

yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil Moderated Regression Analysis 

(MRA)  menunjukkan bahwa etika kerja Islam merupakan variabel moderasi 

atau yang memperlemah hubungan moralitas pimpinan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Dengan demikian hipotesis 

keenam diterima. Berdasarkan hasil Moderated Regression Analysis (MRA) 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam merupakan variabel moderasi atau yang 

memperlemah hubungan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). Dengan demikian hipotesis ketujuh diterima. 

Etika kerja Islam memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) karena didasarkan pada ajaran 

perspektif islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits serta berdasarkan 

pengalaman maka dalam konsep Islam dapat dirumuskan bahwa kerja 

merupakan hak dan kewajiban setiap umat manusia sebagai realisasi ibadah 

kepada Allah SWT sehingga dapat memperlemah keterkaitan antara efektivitas 

pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi . Hak 
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memperoleh upah atau gaji hak dan kewajiban pekerja dalam Islam. Didalam 

Islam, gaji pekerja perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan 

kompensasi yang diberikan kepada pegawai sesuai dapat menciptakan rasa puas 

dan memotivasi karyawan atau pegawai dalam pekerjaannya. Hal ini mampu 

meminimalisir perbuatan untuk melakukan kecurangan akuntansi melalui 

pencurian aset atau penipuan lainnya karena merasa kesejahteraannya telah 

diperhatikan dengan baik oleh organisasi atau instansi melalui pembagian 

kompensasi yang adil dan sesuai. Hasil ini konsisten dengan penelitian Norman 

& Supriyatna (2021) yang menjelaskan bahwa dalam konteks Islam dan 

pekerjaan, kewajiban seorang pekerja terhadap pekerjaannya baik untuk 

pemberi kerja maupun pekerja. Semakin individu setia pada agamanya, semakin 

besar pula komitmennya pada pekerjaannya. Prinsip etika Islam dalam 

manajemen sumber daya manusia menyatakan bahwa kompensasi harus sesuai 

dengan kontribusi pegawai dan harus menggunakan prinsip kompensasi yang 

adil.  

8. Etika Kerja Islam Hubungan Memoderasi Keadilan Organisasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Hipotesis kedelapan (H8) yang diajukan dalam penelitian ini etika kerja 

Islam memoderasi keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). Variabel X4_M mempunyai t hitung 1,698 < t tabel 2,001 

dengan koefisien unstandardized  sebesar 0,117 dan tingkat signifikan 0,095 

yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil Moderated Regression Analysis 

(MRA)  menunjukkan bahwa etika kerja Islam merupakan variabel yang tidak 
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memoderasi atau yang memperlemah hubungan keadilan organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Dengan demikian hipotesis 

kedelapan ditolak. 

Keadilan organisasi pada dasarnya menggambarkan kesetaraan atau 

keadilan di tempat kerja yang fokus terhadap para pekerja dalam menyimpulkan 

apakah mereka diperlakukan dengan adil dalam pekerjaannya. Keadilan dalam 

Al-Qur’an berasal dari kata ‘adl, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak 

memihak, penjagaan atas hak-hak seseorang serta ketepatan dalam pengambilan 

keputusan. Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal cara 

mendapatkan keadilan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada umatnya. 

Keadilan akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan serta kemaslahatan 

bagi seluruh umat manusia.  

Justifikasi ketidakmampuan etika Kerja Islam memoderasi keadilan 

organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) adalah 

adanya pengertian keadilan dalam Al-Qur’an yang belum dicapai. Adanya 

ketepatan dan kebijakan yang dibuat semata-mata untuk kepentingan instansi 

dan tidak memihak serta penjagaan hak-hak seseorang pada umumnya belum 

sepenuhnya diterapkan dan direalisasikan oleh sebagian besar instansi-instansi 

pemerintahan sehingga keadilan dalam melakukan pekerjaan untuk berusaha 

memenuhi hak semua pihak dan penjagaan atas hak-hak tersebut belum dapat 

sebagaimana mestinya. Hal demikian dapat memicu individu yang merasa 

mendapat ketidakadilan akan melakukan tindakan perlawanan sebagai bentuk 

dari protes dengan cara membalas dengan dusta dan melalukan bentuk tindakan 
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kecurangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Rokhman, 2015) yang 

menyatakan bahwa karyawan atau pegawai yang merasa tidak diperlakukan 

dengan adil akan berusaha untuk mengambil aset organisasi sebagai usaha 

untuk menyeimbangkan perlakuan ketidakadilan distribusi sumberdaya yang 

mereka terima. Ketidakadilan yang dirasakan akan memicu keinginan karyawan 

atau pegawai untuk mencari kesempatan guna meningkatkan kesejahteraan 

mereka sendiri, meskipun mereka nilai tidak etis atau bertentangan dengan 

aturan agama namun mereka tetap melakukan tindakan tersebut. Tindakan yang 

tidak etis ini dilakukan karena ingin menyeimbangkan antara kontribusi yang 

diberikan pada organisasi organisasi dan apa yang mereka peroleh sehingga 

terjadi keseimbangan.    
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BAB V 

                      PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 

kompensasi, dan keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud) dengan etika kerja Islam sebagai variabel moderasi studi kasus 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka kesimpulan 

yang dihasilkan sebagai berikut: 

1. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka 

akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

2. Moralitas pimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi moralitas pimpinan maka akan semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka akan semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

4. Keadilan organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). hal tersebut menunjukkan 
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bahwa semakin tinggi keadilan organisasi maka akan semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

5. Etika kerja Islam memoderasi hubungan efektivitas pengendalian internal 

terhadap cenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam dapat memperlemah hubungan 

efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi (fraud). 

6. Etika kerja Islam memoderasi hubungan moralitas pimpinan terhadap 

cenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa etika kerja Islam dapat memperlemah hubungan moralitas pimpinan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

7. Etika kerja Islam memoderasi hubungan kesesuaian kompensasi terhadap 

cenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa etika kerja Islam dapat memperlemah hubungan kesesuaian 

kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

8. Etika kerja Islam tidak memoderasi hubungan keadilan organisasi terhadap 

cenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa etika kerja Islam tidak dapat memperlemah hubungan keadilan 

organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas hanya pada pengujian beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) yaitu 

efektivitas pengendalian internal, moralitas pimpinan, kesesuaian 
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kompensasi, dan keadilan organisasi. Sedangkan masih banyak faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi 

(fraud) yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Pengukuran variabel dengan kuesioner atau angket hanya mampu 

menggambarkan persepsi atau tanggapan pegawai pada bagian keuangan 

di SKPD Kabupaten Luwu Utara saja, sehingga hasil penelitian ini tidak 

dapat digeneralisasikan ke semua pegawai yang bekerja di SKPD tersebut. 

3. Pelaksanaan pengukuran yang tidak dialami oleh responden pada situasi 

yang sebenarnya dikhawatirkan dapat menyebabkan responden menjawab 

pernyataan yang ada pada kuesioner atau angket secara normatif, sehingga 

hasil penelitian dapat menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya terjadi 

di lapangan. 

C.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi 

penelitian yang sudah dilakukan dan diperjelas dalam bentuk saran-saran yang 

diberikan melalui hasil penelitian agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih 

baik, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah khususnya SKPD Kabupaten Luwu Utara sebagai objek 

penelitian, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengatur 

strategi untuk menghindari kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) 

dengan mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti yang 

sudah diteliti. 
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2. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi untuk mengetahui lebih jauh berbagai 

kecurangan akuntansi yang dapat terjadi dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya. 

3.  Bagi Peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan dan menyempurnakan 

penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. Pengembangan penelitian 

bisa diarahkan pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud).  
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Masamba,    2021 

Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu 

Di 

       Tempat 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu (S1) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Pimpinan, 

Kesesuaian Kompensasi, dan Keadilan Organisasi terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (Fraud) dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel 

Moderasi ( Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu 

Utara)”. Data yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu berikan akan dijamin 

kerahasiaannya serta identitas yang hanya penulis gunakan untuk kepentingan 

akademis. Kejujuran dan kebenaran data yang Bapak/Ibu berikan adalah bantuan 

yang tidak ternilai bagi penulis. 

Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu 

miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan Bapak/Ibu. 

Oleh karena itu, penulis sangat memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu 

untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 

Demikian permohonan ini penulis ajukan, atas bantuan Bapak/Ibu penulis 

ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

         Hormat saya,  

              Peneliti 

 

             

            Hasnurul Baharuddin 

                                    NIM : 90400117068  
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KUESIONER PENELITIAN 

A. Identitas Responden 

1. Nama Instansi  ……………………………………………… 

2. Nama Responden  …………………………………………….... 

3. Jenis Kelamin   :   Laki – Laki          Perempuan 

4. Usia    : ………………………………………. 

Tahun 

5. Latar Belakang Pendidikan :  

      Ekonomi / Akuntansi 

 Lainnya ……………………………. 

6. Pendidikan Terakhir   :  

      SMA    

 Diploma (D3) 

 Strata 1 (Sarjana) 

 Strata 2 (Master) 

 Strata 3 (Doktor) 

7. Jabatan   :  

 Kepala Sub Bagian Keuangan 

 Staf Bagian Keuangan 

8. Lama Bekerja   :  

 1 – 5 Tahun  

6 – 10 Tahun 

 11 – 15 Tahun 
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 16 – 20 Tahun 

   ≥ 20 Tahun 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut : 

 Mohon setiap pernyataan dibaca dengan teliti 

 Pada kuesioner ini Bapak/Ibu /Saudara/i diminta untuk memberikan 

tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 

1 sampai 5) 

 Bapak/Ibu /Saudara/i dimohon hanya memberikan satu pilihan 

jawaban yang dianggap paling sesuai/ mewakili situasi yang 

sebenarnya. Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan : 

1. Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju Setuju” (STS) 

2. Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS) 

3. Jika jawaban anda “Netral” (N) 

4. Jika jawaban anda “Setuju” (S) 

5. Jika jawaban anda “Sangat Setuju” (SS) 

 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Di instansi tempat saya bekerja, 

sudah ada pembagian wewenang 

dan tanggung jawab yang jelas. 

     

2. Di instansi tempat saya bekerja, 

apabila laporan keuangan perlu 

segera diterbitkan, maka otorisasi 

transaksi harus dilaksanakan dan 

bukti pendukung harus disertakan. 

     

3. Di instansi tempat saya bekerja, 

telah ditetapkan peraturan untuk 

pemeriksaan fisik atas kekayaan 
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instansi (kas, persediaan, dan lain-

lain). 

4. Di instansi tempat saya bekerja, 

seluruh informasi kegiatan 

operasional instansi harus dicatat 

dalam sistem akuntansi. 

 

 

    

5. Di instansi tempat saya bekerja, 

diterapkan peraturan untuk 

dilakukannya pemantauan dan 

evaluasi atas aktivitas operasional 

untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal misalnya 

(derajat keamanan kas, 

persediaan, dan lain-lain) 

     

 

MORALITAS PIMPINAN 

Untuk jawaban nomor 1 sampai dengan 5 dihalaman ini Bapak/Ibu 

diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban Bapak/Ibu 

yang paling disukai. 

Tiga bulan yang lalu Andi Wijaya pindah dari Dinas Sosial ke Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Selama tiga tahun laporan keuangan di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diaudit oleh BPK. Hasil audit selalu memberikan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama tiga bulan bekerja di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, laporan realisasi anggaran (LRA) belum 

memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang 

tidak berjalan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi batas 

anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan. Mengetahui hal 

ini Andi Wijaya menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinannya. 

Namun pimpinannya meminta untuk tidak mengubah proses penyusunan laporan 

realisasi anggaran yang telah berjalan. Andi Wijaya diminta untuk menyelesaikan 

laporan realisasi anggaran tersebut dengan tetap menunjukkan bahwa laporan 

realisasi anggaran telah digunakan dan pembangunan-pembangunan telah 

dilakukan dengan semestinya. Pimpinan juga menyatakan akan memberikan bonus 

serta penilaian kinerja yang baik jika ia menyetujuinya. Namun, Andi Wijaya 
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menyarankan agar pimpinannya mempertimbangkan hal tersebut dengan 

menunjukkan gambaran sesungguhnya mengenai kegiatan pembangunan yang 

telah tercapai. Hal ini untuk menghindari sanksi undang-undang termasuk termasuk 

mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan para 

staf lainnya. 

Nilailah keputusan Pimpinan tempat Bapak/Ibu bekerja bila kondisi 

yang dihadapi oleh Andi Wijaya terjadi di SKPD Bapak/Ibu. 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pimpinan SKPD tetap 

menyelesaikan Laporan Realisasi 

Anggaran seperti periode yang lalu 

untuk kepentingan pribadinya 

     

2. Pimpinan SKPD tetap menyusun 

Laporan Realisasi Anggaran 

seperti periode yang lalu agar 

kinerjanya bagus dan terlihat baik 

     

3. Pimpinan SKPD Menyusun 

Laporan Realisasi Anggaran 

seperti periode yang lalu, karena 

sudah menjadi kelaziman. 

     

4. Pimpinan SKPD memberikan 

bonus pada staf akuntansinya 

karena telah patuh 

     

5. Pimpinan instansi menyusun 

Laporan Realisasi Anggaran 

seperti yang sebenarnya, karena 

pimpinan takut terkena sanksi 

Undang-Undang. 

     

6. Pimpinan instansi menyusun 

Laporan Realisasi Anggaran 

seperti kondisi yang sebenarnya 

demi mempertimbangkan prinsip 

kesejahteraan masyarakat serta 

tidak merugikan pemerintah. 
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KESESUAIAN KOMPENSASI 

NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Di instansi tempat saya bekerja, 

kompensasi keuangan yang 

diberikan diukur sesuai dengan 

prestasi pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pegawai instansi. 

     

2. Di instansi tempat saya bekerja, 

memberikan kompensasi/bonus 

lebih atas keberhasilan pegawai 

dalam melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik. 

     

3. Di instansi tempat saya bekerja, 

promosi/kenaikan jabatan 

diberikan atas dasar prestasi kerja 

yang telah dicapai para pegawai 

instansi. 

     

4. Di instansi tempat saya bekerja, 

dikelola oleh manajemen yang 

baik sehingga para pegawai 

memulai dan menyelesaikan tugas 

pekerjaan dengan baik. 

     

5. Di instansi tempat saya bekerja, 

penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan dapat 

memaksimalkan kemampuan, 

pengetahuan dan keahlian di 

bidangnya. 

     

 

KEADILAN ORGANISASI 

NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Instansi memiliki nilai-nilai luhur 

yang menjadi dasar etika yang 

mencangkup profesionalisme, 

komitmen, kerjasama, kejujuran, 

keselarasan, dan kesejahteraan. 

     

2. Nilai kejujuran dan etika 

dikomunikasikan secara tertulis 

dalam bentuk peraturan dan 
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dijadikan pegangan oleh seluruh 

pegawai. 

3. Nilai kejujuran dan etika 

diimplementasi menjadi budaya 

kerja untuk membangun etika 

perilaku dan budaya organisasi 

yang anti kecurangan. 

     

4. Peraturan dan kebijakan 

manejemen konsisten dengan 

tujuan instansi dan berlaku bagi 

setiap personel dalam instansi. 

     

5. Ketetapan dan kebijakan 

manajemen dibuat semata-mata 

untuk kepentingan instansi dan 

tidak memihak. 

     

 

KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) 

NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Suatu hal yang wajar di instansi 

saya, apabila untuk suatu tujuan 

tertentu, biaya dicatat lebih besar 

dari semestinya. 

     

2. Bukan suatu masalah bagi instansi 

saya, apabila pencatatan bukti 

transaksi dilakukan tanpa otorisasi 

dari pihak yang berwenang. 

     

3. Suatu yang wajar bagi instansi 

saya, apabila untuk tujuan tertentu 

harga beli peralatan atau 

perlengkapan kantor dicatat lebih 

tinggi. 

     

4. Merupakan sesuatu yang wajar di 

instansi saya apabila pengguna 

anggaran memasukkan kebutuhan 

lain yang tidak sesuai ke dalam 

belanja peralatan gedung kantor. 

     

5. 

 

 

 

Suatu hal yang wajar apabila di 

instansi saya, para pengguna 

anggaran menggunakan kuitansi 

kosong atas pembelian bahan 

perlengkapan kantor. 
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6.  Karyawan dapat mengakses 

aplikasi tertentu dan database 

tanpa persetujuan dari pihak 

pimpinan instansi. 

     

              

                                  ETIKA KERJA ISLAM 

NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Saya mengutamakan unsur 

kepercayaan dalam membangun 

hubungan dengan rekan kerja. 

     

2. Nilai pekerjaan yang baik berasal 

dari niat yang menyertainya. 
     

3. Keadilan dalam melakukan 

pekerjaan adalah berusaha 

memenuhi hak semua pihak. 

     

4. Hasil kerja yang baik merupakan 

prestasi dan memberi manfaat 

bagi diri sendiri dan orang lain. 

     

5. Saya bekerja keras dengan 

memberikan kontribusi penuh 

kepada tim saya untuk 

mendapatkan hasil kerja yang 

optimal. 

     

6. Pekerjaan yang baik adalah 

pekerjaan yang tidak melanggar 

syariat agama. 

     

7. Gaji yang diberikan oleh pimpinan 

atau instansi tepat waktu dan 

sebanding dengan kinerja yang 

saya lakukan. 
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HASIL SPSS 
RESPONDEN 

 

Jenis Kelamin 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 27 39,1 39,1 39,1 

Perempuan 42 60,9 60,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Usia 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

30-39 24 34,8 34,8 34,8 

40-49 40 58,0 58,0 92,8 

50-59 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Latar Belakang Pendidikan 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ekonom

i 

13 18,8 18,8 18,8 

Lainnya 56 81,2 81,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Pendidikan 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 69 100,0 100,0 100,0 

 

Lama Bekerja 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

6-10 8 11,6 11,6 11,6 

11-15 51 73,9 73,9 85,5 

16-20 5 7,2 7,2 92,8 

>20 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

69 20,00 25,00 22,5652 1,87458 

Moralitas Pimpinan 69 20,00 30,00 25,9130 2,51898 

Kesesuaian 

Kompensasi 

69 20,00 25,00 21,0870 1,59723 

Keadilan Organisasi 69 20,00 25,00 22,3043 2,08851 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

69 21,00 30,00 25,9565 2,61464 

Etika Kerja Islam 69 25,00 35,00 30,7826 3,23978 

Valid N (listwise) 69     

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

N 
Valid 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,5652 4,6087 4,4783 4,5217 4,3913 

Sum 315,00 318,00 309,00 312,00 303,00 

 

X1.1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 30 43,5 43,5 43,5 

Sangat 

Setuju 

39 56,5 56,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 27 39,1 39,1 39,1 

Sangat 

Setuju 

42 60,9 60,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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X1.3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 36 52,2 52,2 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X1.4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 33 47,8 47,8 47,8 

Sangat 

Setuju 

36 52,2 52,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

X1.5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 42 60,9 60,9 60,9 

Sangat 

Setuju 

27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

N 
Valid 69 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,4783 4,2609 4,2609 4,2609 4,2609 4,3913 

Sum 309,00 294,00 294,00 294,00 294,00 303,00 

 

X2.1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 36 52,2 52,2 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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X2.2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 51 73,9 73,9 73,9 

Sangat 

Setuju 

18 26,1 26,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X2.3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 51 73,9 73,9 73,9 

Sangat 

Setuju 

18 26,1 26,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X2.4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 51 73,9 73,9 73,9 

Sangat 

Setuju 

18 26,1 26,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X2.5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 42 60,9 60,9 65,2 

Sangat 

Setuju 

24 34,8 34,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

X2.6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Tidak Setuju 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 33 47,8 47,8 52,2 
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Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

N 
Valid 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,1739 4,2174 4,0870 4,3913 4,2174 

Sum 288,00 291,00 282,00 303,00 291,00 

 

X3.1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 57 82,6 82,6 82,6 

Sangat 

Setuju 

12 17,4 17,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X3.2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 54 78,3 78,3 78,3 

Sangat 

Setuju 

15 21,7 21,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X3.3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 63 91,3 91,3 91,3 

Sangat 

Setuju 

6 8,7 8,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X3.4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 42 60,9 60,9 60,9 

Sangat 

Setuju 

27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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X3.5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 54 78,3 78,3 78,3 

Sangat 

Setuju 

15 21,7 21,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 

N 
Valid 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,4783 4,4348 4,4783 4,4348 4,4783 

Sum 309,00 306,00 309,00 306,00 309,00 

 

X4.1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 36 52,2 52,2 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X4.2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 39 56,5 56,5 56,5 

Sangat 

Setuju 

30 43,5 43,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X4.3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 36 52,2 52,2 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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X4.4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 39 56,5 56,5 56,5 

Sangat 

Setuju 

30 43,5 43,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

X4.5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 36 52,2 52,2 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

N 
Valid 69 69 69 69 69 69 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,2609 4,3478 4,2609 4,3478 4,3913 4,3478 

Sum 294,00 300,00 294,00 300,00 303,00 300,00 

 

Y1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 45 65,2 65,2 69,6 

Sangat 

Setuju 

21 30,4 30,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Y2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 39 56,5 56,5 60,9 

Sangat 

Setuju 

27 39,1 39,1 100,0 
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Total 69 100,0 100,0  

 

                                                       Y3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 45 65,2 65,2 69,6 

Sangat 

Setuju 

21 30,4 30,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Y4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 45 65,2 65,2 65,2 

Sangat 

Setuju 

24 34,8 34,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Y5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 42 60,9 60,9 60,9 

Sangat 

Setuju 

27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Y6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 39 56,5 56,5 60,9 

Sangat 

Setuju 

27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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M5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 33 47,8 47,8 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

M6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 33 47,8 47,8 52,2 

Sangat 

Setuju 

33 47,8 47,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

M7 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 3 4,3 4,3 4,3 

Setuju 36 52,2 52,2 56,5 

Sangat 

Setuju 

30 43,5 43,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,555** ,489** ,389** ,164 ,691** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,178 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

,555** 1 ,589** ,481** ,460** ,818** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 



168 
 

 

 

 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

,489** ,589** 1 ,568** ,481** ,832** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

,389** ,481** ,568** 1 ,411** ,759** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X1.5 

Pearson 

Correlation 

,164 ,460** ,481** ,411** 1 ,666** 

Sig. (2-tailed) ,178 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

Pearson 

Correlation 

,691** ,818** ,832** ,759** ,666** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,809 5 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Moralitas 

Pimpinan 

X2.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,621** ,621** ,621** ,405** ,579** ,799** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

X2.2 

Pearson 

Correlation 

,621** 1 ,775** ,549** ,358** ,372** ,733** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,003 ,002 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

X2.3 

Pearson 

Correlation 

,621** ,775** 1 ,775** ,358** ,372** ,773** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,003 ,002 ,000 
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N 69 69 69 69 69 69 69 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

,621** ,549** ,775** 1 ,358** ,372** ,733** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,003 ,002 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

X2.5 

Pearson 

Correlation 

,405** ,358** ,358** ,358** 1 ,882** ,788** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,003 ,003  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

X2.6 

Pearson 

Correlation 

,579** ,372** ,372** ,372** ,882** 1 ,831** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,002 ,002 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Moralitas 

Pimpinan 

Pearson 

Correlation 

,799** ,733** ,773** ,733** ,788** ,831** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,858 6 

 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Kesesuaian 

Kompensasi 

X3.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,871** ,673** ,572** ,592** ,915** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.2 

Pearson 

Correlation 

,871** 1 ,586** ,441** ,489** ,835** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.3 

Pearson 

Correlation 

,673** ,586** 1 ,385** ,586** ,762** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 
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N 69 69 69 69 69 69 

X3.4 

Pearson 

Correlation 

,572** ,441** ,385** 1 ,441** ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X3.5 

Pearson 

Correlation 

,592** ,489** ,586** ,441** 1 ,769** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

Kesesuaian 

Kompensasi 

Pearson 

Correlation 

,915** ,835** ,762** ,743** ,769** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,852 5 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 Keadilan 

Organisasi 

X4.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,565** 1,000
** 

,565*

* 

,652*

* 

,909** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X4.2 

Pearson 

Correlation 

,565*

* 

1 ,565*

* 

,469*

* 

,565*

* 

,760** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X4.3 

Pearson 

Correlation 

1,000
** 

,565** 1 ,565*

* 

,652*

* 

,909** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

X4.4 

Pearson 

Correlation 

,565*

* 

,469** ,565*

* 

1 ,565*

* 

,760** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 
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X4.5 

Pearson 

Correlation 

,652*

* 

,565** ,652*

* 

,565*

* 

1 ,825** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 

Keadilan 

Organisasi 

Pearson 

Correlation 

,909*

* 

,760** ,909*

* 

,760*

* 

,825*

* 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,889 5 

 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

Y1 

Pearson 

Correlation 

1 ,721** ,689** ,675** ,615** ,574** ,863** 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Y2 

Pearson 

Correlation 

,721** 1 ,721** ,687** ,456** ,446** ,818** 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Y3 

Pearson 

Correlation 

,689** ,721** 1 ,503** ,784** ,574** ,863** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Y4 

Pearson 

Correlation 

,675** ,687** ,503** 1 ,537** ,524** ,786** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
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N 69 69 69 69 69 69 69 

Y5 

Pearson 

Correlation 

,615** ,456** ,784** ,537** 1 ,774** ,837** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Y6 

Pearson 

Correlation 

,574** ,446** ,574** ,524** ,774** 1 ,788** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

Pearson 

Correlation 

,863** ,818** ,863** ,786** ,837** ,788** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,906 6 

 

Correlations 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Etika 

Kerja 

Islam 

M1 

Pearson Correlation 1 ,663** ,526** ,657** ,672** ,805** ,465** ,829** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M2 

Pearson Correlation ,663** 1 ,574** ,750** ,743** ,474** ,663** ,838** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M3 

Pearson Correlation ,526** ,574** 1 ,637** ,626** ,626** ,671** ,800** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M4 
Pearson Correlation ,657** ,750** ,637** 1 ,722** ,571** ,504** ,828** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M5 

Pearson Correlation ,672** ,743** ,626** ,722** 1 ,739** ,672** ,895** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M6 

Pearson Correlation ,805** ,474** ,626** ,571** ,739** 1 ,540** ,824** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

M7 

Pearson Correlation ,465** ,663** ,671** ,504** ,672** ,540** 1 ,781** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

Etika 

Kerja 

Islam 

Pearson Correlation ,829** ,838** ,800** ,828** ,895** ,824** ,781** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 69 69 69 69 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,923 7 

 

ASUMSI KLASIK 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

,714 1,400 

Moralitas Pimpinan ,455 2,197 

Kesesuaian Kompensasi ,332 3,008 

Keadilan Organisasi ,231 4,320 

Etika Kerja Islam ,628 1,592 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 69 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,43176212 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,120 

Positive ,098 

Negative -,120 

Kolmogorov-Smirnov Z ,999 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,272 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji park (hetero) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 2,504 5,147  ,487 ,628 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

,199 ,123 ,230 1,625 ,109 

Moralitas Pimpinan -,074 ,114 -,115 -,648 ,519 

Kesesuaian Kompensasi ,108 ,211 ,106 ,510 ,612 

Keadilan Organisasi -,226 ,193 -,291 -1,170 ,247 

Etika Kerja Islam -,080 ,076 -,160 -1,056 ,295 

a. Dependent Variable: LnRes 

 



175 
 

 

 

 

RUNS TEST (AUTOKORELASI) 

Runs Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Test Valuea -,15157 

Cases < Test Value 33 

Cases >= Test 

Value 

36 

Total Cases 69 

Number of Runs 31 

Z -1,078 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,281 

a. Median 

 

REGRESI BERGANDA 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,791a ,625 ,602 1,65038 

a. Predictors: (Constant), Keadilan Organisasi, Efektivitas 

Pengendalian Internal, Moralitas Pimpinan, Kesesuaian 

Kompensasi 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 290,549 4 72,637 26,668 ,000b 

Residual 174,321 64 2,724   

Total 464,870 68    

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

b. Predictors: (Constant), Keadilan Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal, 

Moralitas Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 57,530 3,543  16,236 ,000 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

-,387 ,126 -,278 -3,067 ,003 

Moralitas Pimpinan -,218 ,103 -,210 -2,125 ,037 

Kesesuaian Kompensasi -,443 ,186 -,271 -2,388 ,020 

Keadilan Organisasi -,351 ,173 -,280 -2,033 ,046 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

 

REGRESI MODERASI 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,875a ,766 ,730 1,35840 

a. Predictors: (Constant), X4_M, Moralitas Pimpinan, 

Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, 

Keadilan Organisasi, Etika Kerja Islam, X2_M, X1_M, 

X3_M 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 356,000 9 39,556 21,436 ,000b 

Residual 108,870 59 1,845   

Total 464,870 68    

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

b. Predictors: (Constant), X4_M, Moralitas Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi, 

Efektivitas Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Etika Kerja Islam, 

X2_M, X1_M, X3_M 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -109,407 39,592  -2,763 ,008 

Efektivitas Pengendalian 

Internal 

2,275 1,217 1,631 1,869 ,067 

Moralitas Pimpinan 2,023 1,000 1,949 2,023 ,048 

Kesesuaian Kompensasi 5,346 2,136 3,266 2,503 ,015 

Keadilan Organisasi -4,015 2,097 -3,207 -1,915 ,060 

Etika Kerja Islam 5,498 1,349 6,812 4,077 ,000 

X1_M -,089 ,040 -3,261 -2,204 ,031 

X2_M -,070 ,033 -2,625 -2,129 ,037 

X3_M -,191 ,074 -5,170 -2,598 ,012 

X4_M ,117 ,069 4,442 1,696 ,095 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

 

 

TANPA INTERAKSI 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 34,081 3,702  9,206 ,000 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

-,764 ,131 -,548 -5,844 ,000 

Etika Kerja Islam ,296 ,076 ,367 3,915 ,000 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 34,958 4,234  8,257 ,000 

Moralitas 

Pimpinan 

-,540 ,106 -,520 -5,100 ,000 

Etika Kerja Islam ,162 ,082 ,200 1,967 ,053 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 38,715 4,964  7,799 ,000 

Kesesuaian 

Kompensasi 

-,837 ,169 -,511 -4,963 ,000 

Etika Kerja Islam ,159 ,083 ,197 1,912 ,060 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
37,35

0 

2,798  13,347 ,000 

Keadilan 

Organisasi 

-,896 ,093 -,716 -9,594 ,000 

Etika Kerja Islam ,279 ,060 ,346 4,634 ,000 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 
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