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ABSTRAK 

Nama    :   Annisa Faizal 

Nim      :   90400117089 

Judul    : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi Informasi 

Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah Pada UMKM (Studi Kasus Pada Usaha    

Coffee Shop di Kota Bone) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari 

tingkat pendidikan, sosialisasi dan teknologi informasi terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) 

pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  khususnya di usaha coffee 

shop yang ada di Kota Bone.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM coffee shop yang 

berada dikawasan Kota Bone dan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive judgement sampling. Data yang digunakan yaitu data primer yang 

berasal dari tanggapan responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

secara langsung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, 

sosialisasi dan teknologi informasi sementara untuk variabel terikat adalah 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). 

Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan program SPSS Statistics versi 25.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat pendidikan 

dan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan standar 

akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah pada UMKM coffee shop. 

Sedangkan variabel lainnya yaitu sosialisasi mengenai SAK EMKM tidak 

berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil 

dan menengah pada usaha coffee shop di Kota Bone. 

Implikasi penelitian ini yaitu memberikan peluang bagi pihak-pihak terkait 

untuk berkonstribusi dan memberikan ilmu serta pemahaman mengenai 

pentingnya penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan 

menengah bagi usaha mereka. 

 

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, Teknologi Informasi, SAK EMKM 

dan UMKM.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha 

yang banyak diminati masyarakat saat ini dan berperan penting dalam 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 

(2008) tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), adalah kegiatan usaha 

yang mampu memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 

secara penuh kepada masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat 

berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencapai stabilitas nasional. Dengan 

demikian, UMKM dapat menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan 

perekonomian suatu daerah.  

Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa pada tahun 2018, terdapat 

58,97 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Jumlah 

UMKM saat ini di Indonesia sekitar 99,92% atau 62,92 juta unit usaha dari 

seluruh dalam  negeri (Maizal, 2018). Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, 

dan menengah saat ini, memberikan dampak positif bagi perkembangan 

perekonomian Indonesia. Sebab UMKM dianggap mampu bersaing  dengan usaha 

besar lainnya. Adis (2018) yang menyebutkan usaha mikro, kecil dan menengah 

juga kokoh terhadap berbagai ancaman krisis ekonomi. Hal ini terlihat pada ketika 

krisis moneter tahun 1997, hal ini dikarenakan sejumlah bisnis besar yang gagal, 

namun, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap kokoh sehingga tidak mudah 
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goyah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Keberadaan usaha 

mikro, kecil, dan menengah dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada dapat 

membuka lapangan pekerjaan meskipun tidak signifikan. 

Di Indonesia sendiri UMKM masih dihadapkan pada masalah permodalan. 

Keberadaan masalah ini membuat pemerintah tidak tinggal diam yaitu pemerintah 

berupaya untuk membantu sebagian besar UMKM dalam mengatasi kendala yang 

mereka hadapi, seperti dengan memberikan pembinaan dan pemberian pinjaman. 

Namun, masalah baru muncul, di mana para pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah diwajibkan untuk melampirkan laporan keuangan sebagai salah satu 

syarat pengajuan pinjaman kepada pihak bank (Agustika dkk, 2015). Hal tersebut 

menjadikan sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengalami 

kesulitan dalam meminjam kredit di bank karena UMKM hanya melaksanakan 

pencatatan dan pembuatan laporan keuangan secara sederhana.  

Hal ini mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk 

menerbitkan dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah (SAK EMKM) dalam rapatnya pada 24 Oktober 2016, dan sah di 

berlaku pada 1 Januari 2018, dengan penerapan dini dianjurkan. Hal ini menjadi 

bukti kepedulian IAI yang besar terhadap seluruh pelaku ekonomi, agar Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. 

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak terlepas dari kegiatan 

pencatatan akuntansi. Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan 

pencatatan atas setiap aktivitas - aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan 

yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan (Silalahi, 2012). 
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

yang berlaku. Pelaku UMKM dituntut untuk dapat menyusun laporan 

keuangannya dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 

tanpa adanya kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan. Melusuri pandangan 

islam dalam melakukan pencatatan dengan baik dan benar telah ada dalam Al-

Qur’an sejak dahulu. Dimana dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan 

manusia untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan benar. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam QS. Al-Isra’/17 : 35, sebagai berikut : 

ٍُ تأَوِْيلً وَأوَْفىُا انْكَيْ  نكَِ خَيْزٌ وَأحَْسَ سْتقَيِىِ ۚ ذََٰ ًُ مَ إذَِا كِهْتىُْ وَسَِىُا باِنْقسِْطَاسِ انْ  

Terjemahnya : 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

(Departemen Agama, 2011)  

 

Tafsir Al-Misbah (2012) menjelaskan ayat diatas sebagai berikut : 

 

“Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk pembeli. Timbanglah 

dengan neraca yang adil. Sesungguhnya menepati takaran dan timbangan 

lebih baik bagi kalian di dunia. Sebab hal itu dapat membuat orang senang 

bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya kesudahan yang paling baik 

adalah di akhirat.”  

Kesimpulannya adalah seorang pemilik usaha harus dapat melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menyempurnakan pengukuran sesuai dengan 

akun-akun yang terdapat pada laporan neraca (posisi keuangan) serta penyusunan 

laporan keuangan harus berlandaskan pada standar akuntansi keuangan yang 

berlaku umum dalam menjelaskan suatu transaksi atau kejadian keuangan agar 
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pembeli ataupun perusahaan tidak dirugikan. Namun, masih banyak pelaku 

UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

Rudiantoro dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM 

hanya mencatat total biaya yang dikeluarkan dan dana yang diterima, serta 

mencatat keluar masuknya barang dan jumlah utang dan piutang yang dimilikinya. 

Hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang terbatas dan kurangnya keahlian 

akuntansi atau tenaga ahlu yang dapat melakukan pembukuan sesuai dengan 

standar.  

Hal ini senada dengan penelitian dari Putra (2018) yang menunjukkan 

bahwa sebesar 80,4% (mayoritas) UMKM yang berada di Kota Tangerangg 

Selatan tidak menerapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan 

menengah dalam laporan keuangannya. Kondisi ini terjadi dikarenakan para 

pemilik UMKM di Kota Tangerang Selatan menghadapi sejumlah kendala dalam 

pencatatan laporan keuangannya. Rudiantoro dan Siregar (2012) mengungkapkan 

bahwa UMKM tidak dapat menyusun laporan keuangan karena kurangnya 

pengetahuan akuntansi, rumitnya metode akuntansi, dan keyakinan bahwa laporan 

keuangan bukanlah hal yang penting. 

Amalia (2021) mengungkapkan bahwa pada usaha iki laundry di Kabupaten 

Tegal. Penelitian Amalia (2021) menemukan bahwa implementasi. Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 

usaha laundry belum digunakan, pelaku UMKM masih menggunakan cara manual 

untuk mencatat segala kegiatan transaksi yang tejadi dan pemahaman para 
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pegawai laundry tentang SAK-EMKM masih sangat rendah. Demikian pula, 

penelitian Sari (2020) mengungkapkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada 

toko Boutique Sahabat Muslimah masih belum dapat membuat laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM dikarenakan Boutique Sahabat Muslimah masih 

melakukan pencatatan dengan hanya mencatat laporan penerimaan dan 

pengeluaran serta belum adanya tenaga akuntansi yang profesional.   

Penelitian Wahdini dan Suhairi (2004) menunjukkan bahwa tingkat tingkat 

pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi 

keuangan dan tidak adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan menjadi suatu 

kelemahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Minimnya 

pelaporan keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah disebabkan tidak 

adanya ketetapan yang mewajibkan pelaporan keuangan (Kurniawanysah, 2016). 

Sehingga, pembukuan akuntansi masih sulit untuk diterapkan oleh usaha mikro, 

kecil, dan menengah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang baik.  

Penelitian ini mengambil sampel pada UMKM Coffee Shop yang berada di 

wilayah Kota Bone. Kota Bone merupakan salah satu kabupaten terbesar di 

Sulawesi Selatan dengan potensi perkembangan perekonomian yang cukup pesat 

dan memiliki posisi strategis bagi sejumlah wirausahawan membangun usaha 

mikro, kecil dan menengah mulai dari usaha coffee shop, sembako, butik dan lain 

sebagainya. Alasan memilih objek penelitian pada UMKM Kota Bone yaitu 

perkembangan UMKM di Kota Bone karena kurangnya sosialisasi atau program 

pemerintah dalam pengembangan UMKM setempat dan pemilik usaha belum 

mampu menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang sesuai dengan standar 
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akuntansi yang berlaku umum atau terbilang masih cukup sederhana. Hal ini 

disebabkan banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dibiasakan untuk 

mencatat dan menyusun laporan keuangan sesuai standar, serta kurangnya 

pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pemahaman 

tentang penggunaan teknologi informasi masih terbatas. Pada umumnya, sebagian 

besar usaha mikro, kecil, dan menengah hanya melakukan mencatat pendapatan 

yang mereka terima, total barang atau produk yang dibeli dan dijual, serta total 

hutang-piutang yang dimiliki perusahaan.  

Penelitian Alfiani (2017) mengenai keberhasilan suatu usaha dapat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemilik usaha. Solovida (2003) menegaskan 

bahwa wirausahawan dengan tingkat pendidikan formal yang lebih rendah 

cenderung kurang mempersiapkan dan menggunakan informasi akuntansi yang 

tepat daripada wirausahawan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.  

Ketidakmampuan untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan 

usahanya tersebut dikarenakan minimnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan 

yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan, pengalaman dan pengetahuan 

pemilik usaha kecil dan menengah itu sendiri  (Istinganah dan Widiyanto, 2020). 

Hal ini menjadikan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa tingkat pendidikan seseorang berperan 

penting dalam penyusunan laporan keuangan standar akuntansi keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menengah. 

 Selain rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi kendala belum 

terlaksananya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 
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(SAK EMKM). Kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala yang harus 

dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan standar akuntansi keuangan. Hal ini 

juga sesuai dengan temuan Yunita (2019) yang mengatakan bahwa belum adanya 

sosialisasi yang memperkenalkan keberadaan SAK EMKM kepada pengelolah 

usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga pemilik usaha tidak mengetahui 

adanya standar akuntansi keuangan yang berlaku agar pihak UMKM bisa 

menerapkan pada kegiatan usahanya.  

Faktor lainnya adalah teknologi, dimana terbatasnya informasi terkait 

kemajuan teknologi informasi dapat mengakibatkan sarana dan prasarana bisnis 

menjadi kurang berkembang dan tidak mampu mendukung perkembangan usaha 

yang dijalankan (Tyas dan Safitri, 2015). Penelitian dilakukan oleh Majid dkk, 

(2020) mengenai manajemen UMKM (coffee shop) di Kota Makassar, dimana 

masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik usaha seperti sistem 

informasi akuntansi sebagai bentuk kelangsungan bisnis yang dimiliki. 

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa kurangnya penggunaan 

teknologi informasi guna meningkatkan mutu laporan keuangan pada usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

Penggunaan teknologi informasi memiliki banyak keuntungan bagi pelaku 

usaha dan mempermudah kegiatan bisnis. Semakin mereka memahami tentang 

teknologi informasi, semakin luasnya wawasan pengusaha tentang berbagai 

macam implementasi teknologi dalam aktivitas bisnis dan menyediakan informasi 

akuntansi dalam bentuk laporan keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan teknologi 
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informasi, khususnya bagi petinggi perusahaan sebagai prasyarat penting untuk 

memenuhi efesiensi dan efektivitas kegiatan bisnis (Sariningtyas dan Diah, 2011). 

Maka dari itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus mengetahui 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Terdapat beberapa faktor seperti, 

tingkat pendidikan, sosialisasi, dan teknologi informasi dalam UMKM dianggap 

memiliki peran penting dalam kegiatan usaha karena semakin tinggi tingkat 

pendidikan, sosialisasi dan penggunaan teknologi informasi maka pemahaman 

akan penerapan SAK EMKM sangat memengaruhi keberhasilan usaha 

kedepannya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor tingkat pendidikan, 

sosialisasi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 

usaha mikro, kecil, dan lmenengah Coffee Shop di Kota Bone. Berdasarkan dari 

latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi Informasi Terhadap 

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah Pada UMKM” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Apakah Tingkat Pendidikan mempengaruhi penerapan SAK EMKM 

pada UMKM Coffee Shop di Kota Bone? 

2. Apakah Sosialisasi mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada 

UMKM Coffee Shop di Kota Bone? 

3. Apakah Teknologi Informasi mempengaruhi penerapan SAK EMKM 

pada UMKM Coffee Shop di Kota Bone? 

4. Apakah Tingkat Pendidikan, Sosialisasi dan Teknologi Informasi 

mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM Coffee Shop di 

Kota Bone? 

 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) 

Solovida (2003) mengemukakan bahwa kemampuan dan keterampilan 

pengelola atau manajer usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini sangat 

ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh. Jika 

dibandingkan dengan pemilik usaha dengan tingkat pendidikan formal yang 

tinggi, pemilik atau manajer dengan tingkat pendidikan yang rendah merasa 

kesulitan untuk menyusun dan menerapkan informasi akuntansi. Penelitian 

memiliki kesamaan dengan temuan yang dilakukan Aufar (2014), mengatakan 

tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap pemanfaatan informasi 

akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah.  
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Hasil penelitian oleh Nurhidayanti (2019) dan Kusuma & Lutfiany  (2018) 

mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai 

akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap implementasi standar akuntansi 

keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan menurut penelitian 

Febriyanti dan Wardhani (2018), tingkat pendidikan pelaku usaha tidak 

mempengaruhi implementasi SAK EMKM. Ini disebabkan oleh tingkat 

pendidikan pemilik usaha yang tinggi tidak menjamin penarapan standar 

akuntansi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan 

Hipotesis dalam penelitian ini yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut 

yaitu:  

H1 : Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh Terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

Sosialisasi yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

merupakan pengaruh sosial yang dapat mengalihkan pandangan pelaku 

UMKM akan pentingnya pengaplikasian standar akuntansi keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menengah. Konsistensi dalam mensosialisasikan standar 

akuntansi keuangan tersebut kepada pihak terkait di seluruh Indonesia sangat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang SAK EMKM, 

baik yang dijalankanl oleh IAI yang mana telah menciptakan standar tersebut, 

maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya. Badria & Diana (2018), 

Kusuma & Lutfiany (2018) serta Rejeki (2020) yang menerangkan bahwa 
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pemahaman atas penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, 

dan menengah pada UMKM dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Semakin sering 

pelaku usaha mendapatkan sosialisasi, semakin tinggi implementasi standar 

akuntansi dalam penyusunan  laporan  keuangan. 

Menurut penelitian Parhusip dan Herawati (2020), menyebutkan bahwa 

sosialisasi standar akuntansi kueangan tidak mempengaruhi terhadap 

pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha mikro, 

kecil, dan menengah. Berdasarkan Hipotesis dalam penelitian ini yang telah 

dipaparkan sebelumnya, yaitu :  

H2: Diduga Sosialisasi berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. 

 

3. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

Pemahaman individu adalah interpretasi tentang keseluruhan kepribadian 

seseorang, termasuk semua latar belakang dan hubungannya dengan 

lingkungannya (Sariningtyas dan Diah, 2011). Berdasarkan UTAUT 

menjelaskan bahwa ekspektasi usaha (effort expectancy) merupakan salah satu 

faktor penting atau penentu dalam penggunaan teknologi informansi, yaitu 

seberapa jauh individu sadar akan kemudahan terhadap penggunaan sistem 

informasi. Semakin besar pemahaman tentang teknologi informasi yang 

dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka semakin mudah 

untuk mengatasi ketidakpastian yang mungkin terjadi dan berperan penting 
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dalam penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan 

menengah bagi UMKM.  

Hasil temuan Sholihin dkk, (2020) dan Nurhidayanti (2019), 

mengungkapkan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal 

ini membuktikan tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan 

entitas mikro, kecil, dan menengah bagi UMKM karena sebagian besar pelaku 

usaha yang paham akan kegunaan akan teknologi informasi menganggap 

teknologi informasi hanya memasarkan produknya ke pelanggan. Berdasarkan 

Hipotesis dalam penelitian ini yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut 

yaitu:  

H3 : Diduga Teknologi Informasi berpengaruh Positif Terhadap Penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. 

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi Informasi 

Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah 

Kemampuan dan keterampilan seorang pemilik usaha kecil dan menengah 

umumnya ditentukan oleh pendidikan yang telah ditempuh. Masih terdapat 

beberapa masalah yang dihadapi oleh sejumlah UMKM di Indonesia antara 

lain, pendidikan pemilik usaha yang mempengaruhi tingkat pemahaman SAK 

EMKM dan minimnya pemahaman akan penggunaan teknologi informasi. 

Rendahnya tingkat pendidikan usaha kecil membuat pengetahuan mengenai 
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bisnis mereka menjadi sempit, lemahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya 

kemampuan manajemen dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.  

Adanya usaha kecil dan menengah ini harus didorong dan didukung agar 

dapat dikenali dan mampu bersaing dengan usaha lainnya, sehingga dapat 

memberikan lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha. Akan tetapi, 

usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan keterampilan akuntansi yang 

baik untuk mengelola keuangannya. Adanya penerapan Standar Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), para pelaku UMKM harus mendalami 

bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik bagi prospek usaha mereka 

kedepannya. Berdasarkan Hipotesis dalam  penelitian ini yang telah dipaparkan 

sebelumnya tersebut yaitu:  

H4 : Diduga Tingkat Pendidikan Pemilik, Sosialisasi dan Teknologi Informasi 

Berpengaruh Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

a. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi suatu gejala dan diukur 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas. Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah variabel terikat 

yang digunakan pada penelitian ini. 

SAK EMKM ialah standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana 

daripada SAK ETAP yang biasa diterapkan oleh entitas mikro kecil dan 
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menengah. Dasar pengukuran yang berbasis biaya historis, sehingga entitas 

mikro, kecil, dan menengah hanya mencatat aset dan kewajiban sebesar biaya 

perolehannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)  

b. Variabel Bebas (X) 

1) Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan adalah jenjang terakhir yang ditempuh informan, 

seperti lulusan SMA/SMK, S1 dan S2, digunakan sebagai pemberi wawasan 

tentang bagaimana para pengusaha memandang betapa diperlukannya 

pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya (Diana, 2018).  

2) Sosialisasi 

Sosialisasi didefinisikan sebagai pemberian informasi mengenai standar 

akuntansi keuangan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari 

pihak yang memahami SAK EMKM sehingga dapat mengelolah usahanya 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum 

(Nurdwijayanti dan Sulastiningsih, 2018). 

3) Teknologi Informasi 

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat menunjang 

percepatan dan peningkatan kualitas informasi serta percepatan arus 

informasi sehingga informasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

(Wahyudi, 1992). 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dampak variabel independen yaitu 

Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi Informasi terhadap penerapan 

standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah sebagai 

variabel terikat. Dalam penelitian ini, studi kasusnya adalah usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang usaha coffee shop yang 

terletak di wilayah Kota Bone. Sasaran dalam penelitian ini ialah pemilik  

usaha coffee shop di Kota Bone. Lokasi ini dipilih karena lokasi penelitian 

merupakan daerah yang mudah untuk dijangkau dan terdapat banyak coffee 

shop.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun kajian sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 I.C. Kususma 

& V.Lutfiany 

(2018) 

Persepsi UMKM 

Dalam Memahami 

SAK EMKM. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan 

bahwa sosialisasi, tingkat 

pendidikan pemilik, persepsi 

pelaku dan pemahaman 

akuntansi secara simultan dan 

parsial berpengaruh positif 

terhadap implementasi SAK 

EMKM pada UMKM di Kota 
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Bogor. 

2 Nur Diana 

(2018) 

Financial 

Accounting 

Standards for 

Micro, Small, & 

Medium Entities 

(SAK EMKM) 

Implementation 

and Factors That 

Affect It. 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif 

yang signifikan antara tingkat 

pendidikan, pemahaman 

informasi dan sosialisasi SAK 

EMKM terhadap pemahaman 

pengusaha akan SAK EMKM 

pada UMKM di kota Malang 

dan kota Batu. 

3 Sully Kemala 

Octisari & 

Tjahjani 

Murdijanings

ih (2019) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penerapan SAK 

EMKM Pada 

Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah di 

Kabupaten 

Banyumas. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan 

bahwa secara parsial tingkat 

pendidikan pelaku usaha, 

pemberian sosialisasi 

memiliki pengaruh terhadap 

implementasi SAK EMKM 

pada UMKM di Kabupaten 

Banyumas. Sementara itu, 

pemahaman teknologi 

informasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi SAK 

EMKM. 

4 M. Sholihin, 

Mukhzarudfa 

& Wiwik 

Tiswiyanti 

Analisi Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Implementasi 

Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa sosialisasi, jenjang 

pendidikan, ukuran 

perusahaan dan pemahaman 
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(2020) Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas 

Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK 

EMKM) di Kota 

Jambi (Studi Kasus 

Pada UMKM Batik 

di Seberang Kota 

Jambi). 

tentang teknologi informasi 

berpengaruh signifikan secara 

bersamaan (simultan). Tetapi 

secara parsial jenjang 

pendidikan dan teknologi 

informasi tidak 

mempengaruhi penerapan 

SAK EMKM pada sejumlah 

usaha batik di Kota Jambi. 

5 Luh Budi 

Darmasari & 

Made Arie 

Wahyuni 

(2020)  

Pengaruh 

Sosialisasi SAK 

EMKM, 

Pemahaman 

Akuntansi, dan 

Tingkat Kesiapan 

Pelaku UMKM 

Terhadap 

Implementasi SAK 

EMKM Dalam 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Pada UMKM di 

Kabupaten 

Buleleng. 

Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa sosialisasi 

SAK EMKM, pemahaman 

akuntansi, dan tingkat 

kesiapan pelaku usaha 

berpengaruh terhadap 

implementasi SAK EMKM 

dan sosialisasi sendiri 

berpotensi dalam 

meningkatkan implementasi 

SAK EMKM pada UMKM di 

Kabupaten Buleleng.  

6 Delvin 

Kautsar & 

Dewi Rejeki 

(2020) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

PemahamanUMK

M dalam Penyajian 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK 

Berdasarkanl hasil penelitian 

yang diperoleh, pemberian 

informasi dan sosialisasi, 

latar belakang pendidikan, 

dan tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan 
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EMKM Pada 

UMKM di 

Kelurahan 

Jakasetia. 

terhadap pemahaman UMKM 

dalam penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan SAK 

EMKM, dengan adanya 

sosialisasi dan latar belakang 

pendidikan yang mendukung 

pelaku usaha menjadi 

terdorong untuk menyusun 

laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM. 

7 Uthe Anggun 

Larasati & 

Yusriati Nur 

Farida (2021) 

Pengaruhl 

Sosialisasi, 

Pemahaman Atas 

Laporanl Keuangan 

dan Tingkat 

Pendidikan Pelaku 

UMKM Terhadap 

Penerapan SAK 

EMKM Pada 

UMKM di 

Kabupaten 

Kebumen.  

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sosialisasi dan pemahaman 

atas laporan keuangan 

berpengaruh positif terhadap 

penerapan SAK EMKM 

sedangkan tingkat pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap 

penerapan SAK EMKM pada 

UMKM di Kab.Kebumen. 

8 Aray Pantare 

Alam & 

Maria Rio 

Rita (2021) 

Penerapan SAK 

EMKM Pada 

UMKM: Survei 

Pada UMKM yang 

Berada di 

Kecamatan 

Tingkir, Salatiga. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor latar belakang 

pendidikan pemilik, 

sosialisasi dan pemahaman 

SAK EMKM memiliki 

pengaruh terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan 
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Menengah pada sejumlah 

UMKM yang berada di 

Kecamatan Tingkir, Salatiga 

dan tingkat pendidikan 

dianggap berperan penting 

bagi pelaku UMKM dalam 

menjalankan bisnisnya. 

 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penerapan 

SAK EMKM pada UMKM Coffee Shop di Kota Bone. 

b) Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi terhadap penerapan SAK 

EMKM pada UMKM Coffee Shop di Kota Bone. 

c) Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan 

SAK EMKM pada UMKM Coffee Shop di Kota Bone. 

d) Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi 

Informasi mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM Coffee 

Shop di Kota Bone?  

 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai 

penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 
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Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, 

sehingga peneliti dapat membandingkan teori dan praktek yang diperoleh 

selama diperkuliahan dan mampu mengimplementasikannya dalam 

kehidupan penulis pada masa yang akan datang. 

 

b) Kegunaan Praktis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi 

kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pentingnya 

menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam kegiatan 

bisnisnya untuk meningkatkan pembukuan atau pencatatan yang sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan menunjang prospek 

yang baik bagi usaha yang dijalankan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Venkatesh dkk, (2003) mengembangkan teori ini, yang merupakan 

gabungan dari berbagai model perilaku pengguna dan penerimaan teknologi, 

seperti Theory of Reason Action (TRA), Technology Acceptance model (TAM), 

Motivational Model (MM), Theory of Planmed Behaviour (TPB), Combined TAM 

and TPB (C-TAM-TPB), Model of PC Utilization (MPCU), Inovation Diffusion 

Theory (IDT), dan Social Cognitive Theory (SCT). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2016) mengungkapkan bahwa 

model UTAUT dikembangkan sebagai akibat dari keterbatasan model TAM yang 

tidak memperhitungkan sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi perilaku 

penerimaan pengguna dalam mengadopsi sebuah teknologi. Unifiel Theory of 

Acceptance And Use of Technology (UTAUT) merupakan teori yang cukup 

lengkap dengan menghubungkan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi 

keputusan seseorang atau organisasi dalam memperoleh suatu teknologi baru 

(Piarna dan Fathurohman, 2019).  

Teori UTAUT dirumuskan dengan empat faktor determinan utama (core 

determinant) dari sebuah keinginan dan empat moderator dari hubungan pokok 

(key relationships) bagi pengguna teknologi informasi (Venkatesh dkk., 2003) 

Menurut (Venkatesh dkk, 2003) pada penelitiannya mengenai UTAUT memiliki 4 

faktor penentu utama (core determinant), Adapun yang dimaksud ialah sebagai 

dibawah ini: 
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1. Ekspektasi atas kinerja (performance expectancy), yakni sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menerapkan suatu sistem akan memberikan 

manfaat dalam meningkatkan kualitas kinerja mereka.  

2. Ekspektasi atas upaya (effort expectancy), yakni bagaimana tingkat 

kemudahan terhadap penggunaan sistem yang di implementasikan. 

3. Pengaruh sosial (social influence), didefinisikan sebagai cara pandang 

suatu individu terhadap kepercayaan orang lain ketika menggunakan dan 

menerapkan sistem baru.  

4. Kondisi yang memfasilitasi (facilitating condition), yakni seberapa jauh 

individu mempercayai bahwa untuk mendukung suatu sistem, diperlukan 

infrastruktur organisasi dan teknis yang memadai. 

Hubungan faktor penentu utama dalam penelitian ini adalah pengaruh sosial 

dan ekspektasi atas kinerja, dimana landasan teori tersebut menjelaskan bahwa 

kepercayaan suatu organisasi terhadap penggunaan teknologi informasi dapat 

memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja serta 

pemberian sosialisasi standar akuntansi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, 

dan menengah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait antara lain, ikatan 

akuntan indonesia, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan 

lembaga lainnya yang mampu memberikan pemahaman kepada pemilik usaha 

mengenai standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dan 

mendorong pemilik usaha agar dapat mengimplementasikan SAK EMKM dalam 

penyusunan laporan keuangan perusahaannya (Adino, 2019). Suwardjono (2008) 
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menyatakan bahwa akuntansi adalah perangkat lunak (soft technology), sehingga 

mendukung teori UTAUT yang menjadi landasan teoretis untuk penelitian ini. 

 

B. Human Capital Theory 

1. Pengertian Human Capital Theory 

Becker (1962) mengembangkan Human Capital Theory, yang menyatakan 

bahwa berinvestasi dalam pelatihan dan mengembangkan human capital sama 

pentingnya dengan berinvestasi dalam jenis modal lainnya. Dalam teori human 

capital menjelaskan, investasi terhadap sumber daya manusia memiliki dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan produktvitas, yang dapat di dukung 

dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai.  

Konsep ini mendefinisikan human capital sebagai sebuah keterampilan 

yang ada pada seseorang, seperti pengetahuan dan keterampilan (Afid, 2016). 

Hal ini ditegaskan oleh Rastogi (2002), yang mengungkapkan bahwa human 

capital adalah pengetahuan, kemampuan, sikap, kesehatan, dan karakteristik 

yang dimiliki oleh seseorang.  

Menurut Prasojo dkk, (2017) human capital merupakan keahlian nyata 

atau tersembunyi dari seorang individu yang terbentuk melalui perkembangan 

harian dan terus menerus baik pendidikan maupun pelatihan, yang hasilnya 

dapat digunakan untuk berkontribusi kepada organisasi sehingga tujuan dapat 

berjalan lancar dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mulyaga (2016) 

juga berpendapat bahwa human capital diartikan sebagai jumlah total dari 

pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan masyarakat suatu negara. Dalam 

penelitian ini, human capital theory didefinisikan sebagai landasan teori untuk 
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mengungkapkan bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Human capital dapat diukur 

melalui pendidikan dan kesehatan (Todaro & Smith, 2011). Menurut Adis 

(2018) semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar dampak 

pengaplikasian standar akuntansi keuangan terhadap pembuatan laporan 

keuangan. 

 

2. Peranan Human Capital Theory 

Peranan human capital dalam mencapai hasil diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup. Mulai dari proses pembentukan human 

capital ini sangat menarik untuk dianalisis. Fitz-enz (2000) menyebutkan bahwa 

terdapat tiga aspek penting dalam menyiapkan sumber daya manusia sebagai 

human capital, antara lain: 

a. Memahami kebutuhan pelanggan dalam sector public, tentunya costumer 

yang dimaksud yaitu masyarakat. 

b. Menentukan kompetensi dan peranan sumber daya manusia dalam 

menjalankan fungsinya yakni melayani masyarakat. 

c. Mengembangkan rantai kapabilitas yang berkelanjutan guna menyalurkan 

keterampilan, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas untuk 

mendukung peranan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Undang-Undang RI No.20 Tahun (2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :  

a. Usaha Mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang - Undang.  

b. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil. 

c. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan. 

 

2. Kriteria Usaha kecil dan Menengah 

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang No.20 

Pasal 6 Tahun (2008) adalah sebagai berikut : 
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a. Usaha Mikro 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima 

Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. 

b. Usaha Kecil 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima 

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau, 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

c. Usahal lMenengah 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima 

Ratus Juta Rupiah) paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Miliar 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (Dua 

Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

Dari beberapa kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai 

nominalnya sewaktu-waktu dapat berubah atau diubah sesuai dengan 

perkembangan ekonomi di Indonesia yang diatur di dalam peraturan 

pemerintah. 
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D. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) 

1. Pengertian SAK-EMKM 

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) untuk usaha mikro, kecil, 

dan menengah sebagai wujud dukungan IAI terhadap perkembangan UMKM di 

Indonesia. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah 

bertujuan untuk memajukan penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam 

laporan keuangannya, serta mendorong pengembangan sektor UMKM di 

Indonesia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih 

sederhana daripada SAK ETAP karena mengelola transaksi yang biasa 

dilakukan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Dasar pengukurannya berbasis 

biaya historis, sehingga entitas mikro, kecil, dan menengah hanya mencatat aset 

dan kewajiban sebesar biaya perolehannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)  

Secara eksplisit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) menggambarkan konsep entitas sebagai prasyarat 

dasar. Perusahaan harus dapat membagi harta personal pemilik dengan kekayaan 

dan laba perusahaan, serta hasil usaha antara satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya, dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Perusahaan yang tidak memenuhi prasyarat 

akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
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Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dapat menggunakan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) tidak mencantumkan keterangan dan tolok ukur mengenai usaha mikro, 

kecil, dan menengah, sehingga digunakan undang-undang nomor 20 Tahun 

(2008) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pedoman dalam 

menentukan, menggambarkan dan tolak ukur bagi entitas untuk mengetahui 

apakah mereka termasuk ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. SAK 

EMKM mulai berjalan secara efektif pada 1 Januari 2018, Namun disarankan 

untuk diterapkan lebih awal (Bunyamin, 2017). Laporan keuangan perusahaan 

mencakup: laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan ekuitas 

dan catatan atas laporan keuangan (CALK).  

Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menengah adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan dan posisi keuangan yang berguna bagi sebagian besar pemakai 

informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi siapa saja yang tidak 

dapat menyusun laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan 

informasi. Pengguna informasi ini termasuk penyedia sumber daya untuk 

perusahaan, meliputi kreditur dan investor. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

laporan keuangan juga harus memperlihatkan akuntabilitas manajemen terhadap 

sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2016). 
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2. Tujuan SAK-EMKM 

Tujuan dibentuknya SAK-EMKM antara lain sebagai berikut : 

a. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) bertujuan untuk memenuhi keperluan 

pelaporan. 

b. Memfasilitasi UMKM dalam melakukan peralihan dari pelaporan berbasis 

kas ke pelaporan berbasis akrual. 

c. Menunjang UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar yang berlaku umum. 

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan 

keuangan.  

e. Memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh 

pendanaan dari lembaga keuangan. 

 

E. Tingkat Pendidikan 

1. Pengertian Tingkat Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Republik (2003), menjelaskan tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan ialah sebuah usaha yang terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Misalnya memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 
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Tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang 

melibatkan teknik sistematis dan teroganisir, di mana manajemen tenaga kerja 

mempelajari pengetahuan teoretis dan konseptual untuk tujuan umum (Andrew, 

2011). Wahyono (2017), mendefinisikan jenjang pendidkan sebagai tingkatan 

atau tahapan pendidkan yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat 

perkembangan siswa, tujuan yang ingin dicapai, dan untuk meningkatkan 

keahlian. Tingkat pendidikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi dalam pelaporan 

keuangan UMKM, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar 

kemampuannya dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi.  

Tingkat pendidikan yang terbatas menjadi penghalang bagi pelaku usaha 

dalam mengembangkan usaha maupun meningkatkan produktivitasnya. Hal ini 

terjadi karena minimnya keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh pelaku usaha (Istinganah dan Widiyanto, 2020). Sehingga 

pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha dan 

meningkatkan produktivitas kerjanya. Pendidikan dan latihan dianggap sebagai 

suatu investasi yang dimana imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun 

kedepan dalam bentuk pertambahan hasil kerja dan produktivitas (Sumarsono, 

2003). Sebagaimana yang telah tertulis dalam QS. Al-Ankabut/29:43 yang 

berbunyi : 

 ٌَ ىْ ًُ   وَتهِْكَ الْْيَْثاَلُ َضَْزِبهُاَ نهَُِّاسِۚ وَيَا يعَْقهِهُآَ الَِّْ انْعَانِ
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Terjemahnya: 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang 

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Departemen Agama, 2011) 

 

Tafsir Jalalain menjelaskan mengenai tafsir ini sebagai berikut:  

 

“(Dan perumpamaan-perumpamaan ini) yang ada dalam Al-Quran (Kami 

buatkan) Kami jadikan (untuk manusia; dan tiada yang memahaminya) yang 

mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang 

berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir.” (As-Suyuti dan Al-Mahalli, 

2010).  

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa meningkatnya produktivitas dan 

keberhasilan suatu usaha juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki 

pemilik usaha. Umumnya pemilik usaha dengan pendidikan yang lebih tinggi  

mempunyai kinerja yang lebih baik dan lebih memahami segala bentuk 

informasi yang berguna bagi usahanya dibandingkan dengan pemilik yang 

berpendidikan rendah. 

Sehingga pendidikan formal yang telah ditempuh dianggap dapat 

menentukan kompetensi dan keahlian para pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Tingkat pendidikan pengelola atau pemilik usaha mikro, kecil, dan 

menengah berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan informasi akuntansi 

keuangan dan manajerial (Sariningtyas dan Diah, 2011). Tingkat Pendidikan 

yakni jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh responden, seperti lulusan 

SMA, SMK, S1 dan S2, digunakan untuk memberikan wawasan tentang 

bagaimana pandangan pelaku usaha, pentingnya membuat pembukuan dan 

pelaporan keuangan bagi usahanya (Diana, 2018). 
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2. Tujuan Pendidikan 

Menurut Sadulloh (dalam Agustina, 2017) terdapat beberapa nilai yang 

perlu diketahui dalam menetapkan suatu tujuan pendidikan yaitu sebagai berikut:  

 Autonomy (Kemandirian) 

Kemandirian yaitu memberikan dan membekali suatu individu dan 

kelompok dengan kesadaran, pengetahuan dan keahlian secara maksimal 

untuk hidup mandiri dan hidup bersama dengan kehidupan yang lebih 

baik.  

 Equity (Keadilan)  

Keadilan berarti bahwa tujuan dari pendidikan harus dapat memberikan 

kesempatan kepada semua masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam 

kehidupan berbudaya dan ekononi dengan memberikan pendidikan dasar 

yang sama dan setara.  

 Survival (Kelangsungan Hidup) 

Kelangsungan hidup artinya pendidikan menjamin warisan budaya dari 

generasi ke generasi. 

 

3. Dimensi Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan penelitian Lestari (2011) terdapat dimensi tingkat pendidikan 

yaitu meliputi : 

 Pendidikan formal meliputi : (a) tingkat pendidikan karyawan yang telah 

ditempuh, dan (b) kesesuaian dengan jurusan;  

 Pendidikan non-formal meliputi : keterkaitan pendidikan non-formal 

yang telah diikuti dengan pekerjaan yang sekarang; dan 
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 Pendidikan informal meliputi : sikap dan karakter yang terbentuk dari 

keluarga dan lingkungan sekitar. 

 

F. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu proses untuk memporoleh pengetahuan, keahlian, 

dan perilaku untuk diolah agar berfungsi sebagai orang dewasa sekaligus menjadi 

peserta aktif dalam posisi ataupun peran tertentu dalam masyarakat (Feinstein, 

1991). Kegiatan sosialisasi mempunyai peran penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkompeten dan keahlian yang memadai. Kurangnya 

sosialisasi atau pelatihan, maka sumber daya manusia akan kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki sehingga perusahaan tidak berjalan secara efektif dan kalah bersaing 

dengan usaha lainya. Sebagaimana yang digambarkan dalam QS. Ar-Ra’d/13:11 

yang berbunyi:  

َ لَْ يغَُيِّزُ يَا بقِىَْوٍ حَتَّىَٰ يغَُيِّزُوا  ٌَّ اللََّّ َْفسُِهِىْ ۗ.....إِ َ يَا بأِ ….. 

Terjemahnya : 

“…..Sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri…..” (Departemen Agama, 2011) 

 

Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini sebagai berikut : 

 

“Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah 

menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri 

mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan 

mereka jalani.” (Shihab, 2012) 
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Dari penjelasan tafsir tersebut dapat diketahui bahwa segala sesuatu dapat 

terjadi didunia ini, jika manusia berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Pada hakekatnya, ayat ini 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan meningkatkan 

keterampilan seseorang karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

tanpa adanya usaha atau kemauan mereka untuk merubah keadaan mereka sendiri. 

Maka dari itu, mengikuti sosialisasi sebagai salah satu solusi bagi pelaku 

usaha agar dapat memahami standar akuntansi keuangan yang berlaku guna 

mengatasi masalah permodalan dan pengelolaan keuangan usahanya. 

Nurdwijayanti & Sulastiningsih (2018) mendefinisikan sosialisasi standar 

akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah pemberian 

informasi mengenai standar akuntansi keuangan kepada para pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah oleh pihak yang memahami SAK EMKM sehingga mampu 

menjalankan usahanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

berlaku di Indonesia.  

Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak-pihak yang 

terkait untuk memperkenalkan dan memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada UMKM mengenai isi peraturan standar akuntansi keuangan yaitu dengan 

melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi (Purwaningsih, 2018). 

Ketika pemilik usaha menerima informasi dan tersosialisasi dengan baik, 

pemahaman mengenai SAK EMKM akan menjadi lebih baik dan meningkat 

(Haryani, 2018). 
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Pemberian sosialisasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan 

menengah dirancang sebagai mekanisme penyampaian informasi mengenai SAK 

EMKM baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada usaha mikro, kecil, 

dan menengah sebagai pengguna sasaran melalui berbagai model dan bentuk 

kegiatan. Sosialisasi ini bertujuan agar para pemilik usaha mikro, kecil, dan 

menengah peka akan standar akuntansi dan memberikan pemahaman tentang 

pentingnya pembukuan bagi perkembangan usahanya. 

Secara umum, kegiatan sosialisasi adalah salah satu proses komunikasi 

informasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM), Namun diperlukan wawasan terkait konsep informasi tersebut 

sehingga penyampaian informasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. 

Semakin sering sosialisasi dan pelatihan dilakukan, semakin baik pemahaman 

mengenai penerapan SAK EMKM (Rejeki, 2020).  

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sangat mempengaruhi pemahaman 

dan kemauan UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Proses 

sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang standar 

akuntansi keuangan, baik yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

yang mengembangkan standar tersebut maupun dengan menjalin kerjasama 

dengan lembaga lain. Pelaku usaha yang menerima sosialisasi secara terus 

menerus dari pihak terkait, dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk 

mengimplementasikan standar akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil, dan 

menengah dengan segera, tepat, dan akurat (Afianti, 2017). 
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G. Teknologi Informasi 

1. Pengertian Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan kebutuhan hidup 

yang kian meningkat menuntut setiap pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan 

teknologi informasi sebaik mungkin yang berguna bagi kelangsungan usahanya. 

Dengan adanya teknologi informasi seperti peralatan mekanis dan canggih, 

tingkat produksi akan terdukung dan memudahkan manusia dalam melakukan 

pekerjaannya (Cahyati dkk, 2011)  

Menelusuri pandangan Al-Qur’an mengenai teknologi informasi, terdapat 

ayat yang memerintahkan manusia untuk mempelajari dan memanfaatkan 

teknologi tersebut. Sebagaimana yang tersirat dalam QS. Ar-Rahman/55:33, yang 

berbunyi: 

َْفذُُوْاۗ لَْ  تِ وَالْْرَْضِ فاَ ىَٰ ًَٰ ٍْ اقَْطَارِ انسَّ ُْفذُُوْا يِ ٌْ تَ ٌِ اسْتطََعْتىُْ اَ َْسِ اِ ٍِّ وَالِْْ عْشَزَ انْجِ ًَ ٍٍۚ يَٰ ٌَ الَِّْ بسُِهْطَٰ ُْفذُُوْ تَ  

Terjemahnya : 

“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali 

dengan kekuatan.” (Departemen Agama, 2011) 

  

Tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini sebagai berikut: 

 

“(Hai semua jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus) melintasi 

(penjuru) atau kawasan-kawasan (langit dan bumi, maka lintasilah) perintah 

di sini mengandung makna yang menunjukkan ketidakmampuan mereka 

untuk melakukan hal tersebut (kalian tidak dapat menembusnya melainkan 

dengan kekuatan) dan kalian tidak akan mempunyai kekuatan untuk itu.” 

(As-Suyuti dan Al-Mahalli, 2010) 

 

Menurut Abdul Al-Razzaq Naufal dalam karnyanya Al-Muslimun wa al-Ilm 

al-Hadis, mengartikan kata “sulthan” sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuan 
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atau teknologi. Beliau mengungkapkan bahwa ayat ini memberikan petunjuk 

kepada setiap manusia bahwa bukan tidak mungkin mereka menembus luar 

angkasa jika pengetahuan, kemampuan dan teknologinya memadai. 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan teknologi 

dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan ayat tersebut 

memerintahkan manusia untuk senantiasa mempelajari dan memanfaatkan 

teknologi guna meningkatkan potensi ilmiahnya. Sehingga teknologi informasi 

merupakan teknologi yang dapat menunjang percepatan dan peningkatan 

kualitas informasi serta percepatan arus informasi sehingga informasi tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu (Wahyudi, 1992). Adapun komputer sebagai salah 

satu teknologi informasi, didefinisikan sebagai perangkat lunak (software), 

jaringan internet, database, e-commerce, dan berbagai teknologi lainnya 

merupakan contoh sebuah informasi (Wilkinson, 2000).  

Dalam penelitian Sariningtyas dan Diah (2011) menunjukkan bahwa 

semakin paham mereka tentang teknologi informasi, semakin luas pengetahuan 

mereka tentang berbagai model penerapan teknologi pada aktivitas perusahaan 

dan memfasilitasi informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan untuk 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, pengembangan keahlian dan 

pengetahuan teknologi informasi khususnya bagi manajer dan petinggi suatu 

perusahaan merupakan persyaratan penting guna meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kegiatan usaha.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlunya pemahaman teknologi informasi 

sebagai salah satu aspek utama bagi perusahaan saat mengimplementasikan 
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suatu sistem.  Hasil pengolahan data digunakan sebagai bahan dalam mengamati 

kinerja, sebagai pendukung bagi pengguna informasi dalam pengambilan 

keputusan, dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Pengetahuan yang luas 

tentang manfaat teknologi dan bagaimana penggunaannya dalam perusahaan 

dapat membantu meningkatkan ketersediaan data akuntansi dalam bentuk 

laporan keuangan (Pratiwi dan Hanafi, 2016). Semakin baik pemahaman tentang 

teknologi informasi maka informasi akuntansi dapat disajikan secara andal dan 

tepat waktu. 

 

2. Peran Teknologi Informasi 

Teknologi informasi saat ini, tidak hanya berperan bagi perusahaan besar 

tetapi juga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penggunaan teknologi 

informsi dapat sangat membantu dalam mencapai tujuan agar mampu 

berkompetisi dengan usaha lainnya.  

Menurut Kasiyanto (2016), teknologi informasi memiliki dua peran di 

antaranya sebagai berikut : 

a) Efisiensi dan Efektivitas Kinerja 

Teknologi informasi berbasis computer berpotensi meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kinerja. Dalam praktiknya, ini terjadi ketika 

sistem diciptakan dengan sempurna untuk pengguna yang memahami 

pentingnya manajemen dan organisasi. 

b) Keunggulan Kompetitif 
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Peningkatan kemampuan, kecepatan komputer dan sistem informasi 

yang lebih luas sebagai supporting application (aplikasi pendukung) 

yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. 

 

3. Indikator Teknologi Informasi 

Menurut Minarni dan Sisdiyantoro (2014), teknologi informasi memiliki 

beberapa indikator antara lain : 

a. Komputerisasi proses akuntansi adalah sistem akuntansi yang 

memproses transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan 

menggunakan aplikasi. 

b. Proses penyusunan data transaksi harus berbasis aplikasi yang sesuai 

dengan undang-undang yang ditetapkan. 

c. Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyusunan 

hasil laporan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan 

manajerial secara sistematis. 

 

H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan Hipotesis yang telah diuraikan diatas dapat dibuat paradigma 

penelitian untuk menggambarkan hubungan antar variabel bebas yaitu tingkat 

pendidikan, sosialisasi, dan teknologi informasi terhadap penerapan standar 

akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut: 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah teknik untuk menguji teori dengan menganalisis hubungan antar 

variabel. Variabel-variabel tersebut diukur agar data statistic dapat dianalisis 

menggunakan teknik statistik (Noor, 2011). Metode yang digunakan adalah 

deskriptif. Model deskriptif dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk 

menjelaskan dan merangkum keadaan, situasi, dan variabel yang terjadi pada 

masyarakat atau populasi yang diteliti. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa populasi adalah kawasan 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik 

tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan 

darinya. Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) Coffee Shop yang ada di wilayah Kota Bone yang 

berjumlah 50 UMKM. 

2.    Sampel 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan total suatu populasi 

(Sugiyono, 2012). Metode pengambilian sampel yang dipergunakan pada 

penelitian ini adalah purposive judgement sampling, yakni jenis pengambilan 
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sampel non-acak (random) tetapi informasi yang diperoleh menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut kriterianya 

sebagai berikut : 

1. UMKM yang bergerak di bidang kuliner kedai kopi (coffee shop) dan bukan 

warung kopi (warkop). 

2. Coffee shop yang berada di wilayah Kota Bone. 

3. Coffee shop telah menjalankan usahanya minimal satu tahun. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian ini menggunakan data primer (primary) dan data sekunder 

(secondary). Data primer ialah data yang bersumber atau diperoleh langsung 

melalui pihak yang bersangkutan maupun terjun langsung ke lapangan dengan 

menyerahkan sejumlah list kuesioner kepada subjek penelitian (Chandrarin, 

2017). Data sekunder yaitu data yang bersumber dari pihak yang telah melakukan 

penelitian sebelumnya dan sumber yang telah ada seperti jurnal, artikel ilmiah, 

buku-buku terkait dengan penelitian, dan sumber internet lainnya. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Sugiyono 

(2012) mengungkapkan bahwa angket (kuesioner) merupakan suatu metode atau 

strategi pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan dan 

pernyataan kepada tiap responden untuk kemudian dijawab.  
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Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha 

coffeel shop yang ada di wilayah Kota Bone. Kuesioner yang diberikan berupa 

kuesioner dalam bentuk pilihan ganda, dengan menandai ceklist (√) pada pilihan 

atau jawaban untuk setiap itemnya dan tanggapan responden yang didapatkan 

akan diberikan skor berdasarkan skala Likert yang akan dinyatakan dalam lima 

skala yaitu 1 sampai 5. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan media yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan informasi bersifat kuantitatif mengenai variabel-variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, kuesioner atau angket digunakan sebagai instrument 

penelitian. Adapun kuesioner bertujuan untuk menguji variabel Tingkat 

Pendidikan (X1), Sosialisasi (X2), Teknologi Informasi (X3), dan Penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Y). Untuk 

mengukur jawaban atau tanggapan responden digunakan 5 skala likert dengan 

memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi oleh respondenl dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skor Pernyataan Responden 

Jenis Pernyataan  Jenis Jawaban Skor 

  Sangat Setuju (SS) 5 

  Setuju (S) 4 

Positif Netral/Ragu (N) 3 

  Tidak Setuju (TS) 2 



44 
 

 
 

 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif, menurut Ghozali (2016), memberikan gambaran 

terhadap suatu data atau variabel penelitian. Uji statistik deskripsi meliputi nilai 

rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang bersumber dari 

data penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, 

sosialisasi, dan teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha 

coffee shop di wilayah Kota Bone. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas Data 

Uji Validitas digunakan untuk menilai validitas suatu kuesioner (Ghozali, 

2016). Kuesioner dapat dikatakan valid apabila dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap item pertanyan atau pernyataan dengan skor total 

variabel. Apabila diperoleh hasil r-hitung lebih besar dari r-tabel dan bernilai 

positif, indikator atau pertanyan dianggap valid. 

  Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

  Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

  Tidak Setuju (TS) 4 

Negatif Netral/Ragu (N) 3 

  Setuju (S) 2 

  Sangat Setuju (SS) 1 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk menentukan keandalan atau menilai 

konsistensi suatu kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel (Ghozali, 

2016). Jika jawaban seorang responden terhadap suatu pertanyaan konsisten, 

maka pertanyaan dikatakan reliable atau meyakinkan. Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS versi 25 melalui Cronbach 

alpha (a), suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha 

> l0,70. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah data tersebut sesuai dengan 

asumsi klasik dan guna terhindar dari hasil penelitian yang bias. Pengujian yang 

dilakukan meliputi uji normalitas,  multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel penggangu 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Uji 

statistic dilakukan untuk menentukan normalitas data penelitian. Uji statistik 

non-parametrik yang digunakan adalah Kolmogrov-Smirnov (KS). Model 

regresi diasumsikan berdistribusi normal, apabila nilai signifikansi > 0,05 

(Ghozali, 2016). 

Dasar pengambilan keputusan dari one-sample Kolmogorov-smirnov 

menurut Ghozali (2016) adalah sebagai berikut: 
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1) Jika hasil one-sample kolmogorov-smirnov lebih besar dari nilai 

signifikasi 0,05 artinya pola berdistribusi normal dan model regresi 

tersebut memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika hasil one-sample kolmogorov-smirnov kurang dari nilai signifikansi 

0,05 artinya pola tidak berdistribusi normal dan model regresi tersebut 

tidak menenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas dirancang untuk 

membuktikan apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel bebas 

atau variabel independen. Variabel-variabel tersebut bersifat non-orthogonal 

jika variabel independennya berkorelasi. Variable orthogonal artinya nilai 

korelasi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya adalah 0 (nol).  

Salah satu metode untuk mengetahui apakah suatu model regresi 

memiliki multikolinearitas, dilakukan pengujian terhadap nilai tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Factor). Dasar pengambilan keputusan dari nilai 

tolerance dan VIF menurut Ghozali (2016), sebagai berikut : 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 

multikolinieritas pada penelitian tersebut.  
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk membuktikan apakah model 

regresi bekerja pada kondisi dimana varians dari nilai residual antara satu 

penelitian dengan penelitian lainnya tidak sama atau unequal. Jika semua 

variabel bebas signifikan > 0,05, maka model regresi tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  

Cara mengetahui ada tidaknya heteroskedastistitas dapat ditentukan 

dengan memeriksa grafik plot antara variabel dependen yakni ZPRED dan 

residual yakni SRESID. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan memeriksa 

ada tidaknya pola tertentu pada grafk scatterplot antara SRESID dan ZPRED, 

dimana sumbu Y mewakili Y yang diprediksi, dan sumbu X mewakili 

residual (Y predksi – Y sebenarnya) yang telah di pelajari (studentized). 

Dasar analisinya sebagai berikut:  

1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik yang membuat pola tertentu 

secara teratur (melebar, menyempit, atau bergelombang), maka dapat 

dibuktikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di 

bagian atas dan di bawah langka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

dibuktikan bahwa tidak ada atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan teknik statistic yang bertujuan untuk 

membuktikan dan mendeskripsikan relasi antar variabel. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruhl tingkat pendidikan (X1), 
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sosialisasi (X2), dan teknologi informasi (X3) terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Y). 

Hasil analisis regresi berupa, dimana konfisien ini diperoleh dengan mengukur 

nilai variabel bebas dengan suatu rumus persamaan. Berikut ini adalah rumus 

persamaan yang digunakan :  

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan:  

Y       = Penerapan SAK EMKM  

a        = Konstanta  

b1,2,3, = Koefisien regresi untuk X1, X2, X3 

X1      = Tingkat Pendidikan  

X2     = Sosialisasi  

X3     = Teknologi Informasi 

e        = error term 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2016), Uji F statistik dimaksudkan untuk membuktikan 

apakah setiap variabel independen yang terdapat dalam suatu model regresi 

memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Ghozali (2016)  

menjelaskan, jika nilai menunjukkan signifikan < 0,05 berarti variabel 

independen mempengaruhi variabel independen lainnya secara bersamaan 

(simultan). Kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan ketentuan: 
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a) Menbandingkan t-hitung dengan t-.tabel 

(1) Hipotesis diterima jika t-hitung > dari t-tabel. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

(2) Hipotiesis ditolak jika t-hitung < dari t-tabel. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan . 

b) Melihat Probabilities Value 

Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = l0,05, analisisnya: 

(1) Hipotesis diterima jika nilai probabilitas < 0,05. 

(2)  Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas > 0,05. 

 

b. Uji Signifikan Konstanta (Uji t) 

Uji t digunakan sebagai media dalam menguji salah satu hipotesis 

penelitian dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pada 

dasarnya uji t-statistik memperlihatkan bagaimana pengaruh variabel 

independen secara spesifik dan menjelaskan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2016). Uji-t dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 0.05. Uji-t 

dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a)  Membandingkan t hitung dengan t tabel 

1) Hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel. Maknanya variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan atas 

variabel dependen. 
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2) Hipotesis ditolak jika t-hitung < t-tabel. Maknanya variabel 

independen secaral parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan 

atas variabel ldependen. 

b) Melihat Probabillies lValues 

Berdasarkan nilai probabillitas dengan α = l0,05: 

1) Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas > l0,05. 

2) Hipotiesis diterima jika nilai probabilitas < 0,05.  

 

c. Uji Konfisien Determinasi (R2)  

Ghozali (2016) mengungkapkan, konfisien determinan (R2) dimaksudkan 

untuk mengetahui persentase atau besarnya pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan yang ditunjukkan 

dengan nilai adjusted R-Squared. Nilai koefisien determinan (R2) berkisar 

antara 0 sampai 1. Jikal nilai R2 rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan 

dalam menjelaskan variabel dependen menjadi sangat terbatas. Namun jika 

nilainya mendekati 1 (satu), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam 

mengestimasikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi Kabupaten Bone 

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki garis pantai sepanjang 138km
2 

dari arah 

selatan ke utara. Kabupaten Bone berjarak kurang lebih 174km
2
 dari 

kota Makassar dan memiliki luas wilayah kurang lebih l4.559 km
2
 atau l9,78 % 

dari total luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Bone 

terbagi menjadi 27 kecamatan dan terdiri atas 375 desa dan kelurahan. 

 

2. Posisi Geograifis 

Kabupaten Bone terletak dibagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 

posisi geografis 4°13’ – 5°6’ Lintang Selatan dan antara 119°42’-120°30’ 

Bujur Timur. Daerah Kabupaten Bone yang strategis karena terletak pada pintu 

gerbang pantai timur, Sulawesi Selatan yaitu Teluk Bone. 

 

3. Batas Wilayah 

Adapun batas wilayah Kabupaten Bone sebagai berikut: 

a. Utara       : Kabupaten Wajo dan Soppeng. 

b. Timur      : Teluk Bone. 

c. Selatan     : Kabupaten Sinjai dan Gowa. 

d. Barat        : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru. 
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4. Gambaran UMKM di Kota Bone 

Wilayah Kabupaten Bone, khususnya Kota Bone dengan mayoritas 

penduduk yang bekerja sebagai wirausaha, petani dan nelayan. Di Kota Bone 

mayoritas UMKM adalah toko sembako, warung kopi (warkop), coffee shop, 

warung makan, pemasaran ikan, dan peternakan sapi dan unggas. Seiring 

perkembangan UMKM di Kota Bone sudah mulai banyak dibukanya usaha 

berupa coffee shop dan warung kopi yang kian menjamur hampir di seluruh 

sudut Kota Bone.  

 

B. Gambaran Responden 

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM coffee shop di Kota 

Bone. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 56 lembar dengan tingkat 

pengembalian sebesar 98% dikarenakan 1 kuesioner yang tidak dikembalikan 

dan 2 kuesioner lainnya yang datanya tidak lengkap serta data yang tidak dapat 

diolah. Sehingga diperoleh 50 kuesioner yang diolah dan dijadikan data pada 

penelitian ini. Hasil tingkat pengembalian kuesioner oleh responden dapat 

dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Hasil Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan  
Jumlah 

Kuesioner  
Persentase  

 Kuesioner yang disebarkan  53 100%  

 Kuesioner yang dikembalikan  52 98%  

 Kuesioner yang tidak lengkap dan dapat diolah  2 4%  
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 Total Kuesioner yang dapat diolah  50  94% 

Sumber: Data yang diolah (2021) 

 

2. Identitas Responden 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pendidikan, 

sosialisasi, dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi 

keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) (Studi kasus pada usaha Coffee Shop di Kota Bone). 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah 

pelaku UMKM. Responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM 

coffee shop di Kota Bone yang berjumlah 50 UMKM. Berdasarkan penyebaran 

kuesioner yang dilakukan diperoleh hasil sebagi berikut : 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, tabel di bawah ini 

memberikan gambaran mengenai jenis kelamin pada masing-masng 

responden:  

Tabel 4.2 

Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase  

Laki-Laki 37 74% 

Perempuan 13 26% 

Total 50 100% 

Sumber: Data yang diolah (2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 30 orang atau 74% dan perempuan sebanyak 13 orang atau 26% 

dari jumlah seluruh responden yang diteliti.   
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b. Responden Berdasarkan Usia  

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, tabel di bawah ini 

memberikan gambaran mengenai umur pada masing-masing responden: 

Tabel 4.3 

Deskriptif Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah (Orang) Persentase  

21 - 30 Tahun 22 44% 

31 - 40 Tahun 17 34% 

41 - 50 Tahun 8 16% 

> 50 Tahun  3 6% 

Total 50 100% 

   Sumber: Data yang diolah (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh 22 responden yang berusia 21-

30 tahun atau 44%, 17 responden yang berusia 31-40 tahun atau 34%, 8 

responden yang berusia 41-50 tahun atau 16% dan 3 responden > 50 tahun 

atau 6% dari jumlah seluruh responden yang diteliti. 

 

c. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, tabel di bawah ini 

memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan pada masing-masing 

responden: 

Tabel 4.4 

Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

SD 3 6 

SMP 8 16 

SMA/SMK 29 58 
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Diploma/S1 10 20 

Total  50 100 

   Sumber: Data yang diolah (2021) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah responden dengan latar 

balakang pendidikan SD sebanyak 3 orang dengan persentase berkisaran 

sekitar 6%, responden berpendidikan SMP sebanyak 8 orang dengan 

persentase sekitar 16%, responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 29 

orang dengan persentase sekitar 58%, dan responden berpendidikan 

Diploma/S1 sebanyak 10 orang dengan persentase sekitar 20%. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Statistik Desktiptif 

Uji statistik deskriptif memberikan suatu gambaran mengenai data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum, dan standar 

deviasi (Ghozali, 2016). Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan statistic 

deskriptif: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata  
Standar 

Deviasi 

Tingkat 

Pendidikan 
50 18 27 23,46 2,651 

Sosialisasi 50 16 30 23,62 2,856 

Teknologi 

Informasi 
50 11 28 19,46 4,244 

SAK 

EMKM 
50 19 33 25,32 3,941 

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 
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Berdasarkan hasil statistik pada tabel deskripsi variabel diatas 

memperlihatkan bahwa : 

a. Nilai rata-rata (mean) tingkat pendidikan adalah sebesar 23,46 dengan 

standar deviasi sebesar 2,651. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar 

dari nilai standar deviasi. Semakin rendah nilai standar deviasi, 

semakin dekat nilai data dengan rata-ratanya. Namun sebaliknya 

semakin besar nilai standar deviasi, maka nilai data semakin bervariasi 

semakin jauh dengan nilai rata-ratanya.  

b. Nilai rata-rata sosialisasi adalah sebesar 23,62 dengan standar deviasi 

sebesar 2,856. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai 

deviasi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas data variabel sosialisasi 

dalam penelitian ini baik.  

c. Nilai rata-rata teknologi informasi adalah sebesar 19,46 dengan 

standar deviasi sebesar 4,244. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar 

dari nilai deviasi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas data dari 

variabel teknologi informasi dalam penelitian ini baik 

d. Nilai rata-rata penerapan SAK EMKM adalah sebesar 25,32 dengan 

standar deviasi sebesar 3,941. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar 

dari nilai standar deviasi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas data 

dari variabel penerapan SAK EMKM dalam penelitian ini baik. 
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2. Hasil Uji Kualitas Data 

a) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji valid tidak sebuah kuesioner 

(Ghozali, 2016). Jika r-hitung > dari r-tabel maka suatu pernyataan atau 

indikator dinyatakan valid. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu 

pernyataan dengan memeriksa nilai Corrected Item Total Corelation. 

Jika item pernyataan memiliki r-hitung > dari r-tabel, item tersebut 

dianggap valid. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini berjumlah 50 

responden dan besarnya df dapat dihitung 50–2 = 48 dengan df = 48 dan 

alpha = 0,05 diperoleh r tabel = 0,284. Sehingga, item pernyataan yang valid 

memiliki r-hitung lebih besar dari 0, 284. Pada tabel berikut menunjukkan 

hasil uji validitas dengan nilai signifikansi 0,05 :  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validasi 

Variabel  Item R Hitung R Tabel 5% Keterangan 

  PX1.1 0,494 0,284 Valid 

  PX1.2 0,599 0,284 Valid 

Tingkat  PX1.3 0,520 0,284 Valid 

Pendidikan (X1) PX1.4 0,703 0,284 Valid 

  PX1.5 0,726 0,284 Valid 

  PX1.6 0,535 0,284 Valid 

  PX2.1 0,527 0,284 Valid 

  PX2.2 0,507 0,284 Valid 

  PX2.3 0,499 0,284 Valid  
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Sosialisasi (X2) PX2.4 0,505 0,284 Valid 

  PX2.5 0,548 0,284 Valid  

  PX2.6 0,542 0,284 Valid  

  PX2.7 0,509 0,284 Valid  

  PX3.1 0,463 0,284 Valid  

  PX3.2 0,556 0,284 Valid  

Teknologi  PX3.3 0,737 0,284 Valid  

Informasi (X3) PX3.4 0,857 0,284 Valid  

  PX3.5 0,900 0,284 Valid  

  PX3.6 0,788 0,284 Valid 

  PY4.1 0.406 0,284 Valid 

  PY4.2 0,879 0,284 Valid 

  PY4.3 0,764 0,284 Valid  

SAK EMKM (Y) PY4.4 0,770 0,284 Valid  

  PY4.5 0,599 0,284 Valid 

  PY4.6 0,826 0,284 Valid 

  PY4.7 0,430 0,284 Valid 

  PY4.8 0,575 0,284 Valid 

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan semua nilai r-hitung lebih 

besar dari r-tabel untuk jumlah sampel (N) sebanyak 50 dan nilai 

signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 
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dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan sebagai instrument 

penelitian. 

 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk menilai konsistensi atau 

keandalan suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel. Suatu variabel 

dapat dikatakan reliabel jika nilai cronhbach alpha > 0,70. Hasil uji reabilitas 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel 
Nilai Cronbach's 

alpha 
Standar Keterangan 

Tingkat Pendidikan 0,731 0,70 Reliabel 

Sosialisasi 0,705 0,70 Reliabel 

Teknologi 

Informasi 
0,784 0,70 Reliabel 

SAK EMKM 0,763 0,70 Reliabel 

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa seluruh nilai cron-

bach’s alpha mempunyai nilai koefisien korelasi dan lebih besar dari 0,70. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang di uji dalam penelitian 

ini reliabel atau konsisten dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah asumsi yang 

dibutuhkan dalam analisis regresi linier dapat terpenuhi. Adapun uji asumsi 
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klasik yang terdapat pada penelitian ini meliputi, uji normalitas, uji 

multikoliniearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Ghozali (2016) menjelaskan uji normalitas bertujuan untuk menentukan 

apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi 

normal. Model regresi yang baik harus berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) digunakan 

untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Data 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp, bersignifikansi < 0,05 dan 

data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0.05. Hasil 

uji normalitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.01101494 

Most Extreme Differences Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.061 

Test Statistic .063 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih 

besar dari 0,05. Sehingga, data dalam penelitian ini memenuhi asumsi 

normailitas. 
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b) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menentukan apakah model regresi 

terdapat  korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Pengujian multikolinearitas untuk masing-masing variabel independen dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasi Uji Multikoilinearitas 

Model Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) .511   

Tingkat Pendidikan .027 .994 1.006 

Sosialisasi .517 .961 1.040 

Teknologi Informasi .000 .967 1.034 

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel independen memiliki nilai 

tolerance memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 yaitu sebesar 994 (X1), 961 (X2) dan 

967 (X3) dan nilai VIF ≤ 10 yaitu 1.006 untuk tingkat pendidikan, 1.040 

untuk sosialisasi dan 1.034 untuk teknologi informasi. Hal ini menunjukkan 

tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian 

ini.  

 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
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lain dalam model regresi (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat pola 

tertentu pada grafik Scatteplot. Apabila tidak ada pola tertentu, maka model 

regresi tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan grafik di atas, terlihat jelas bahwa grafik scatterrplot antara 

SRESID dan ZPRED memperlihatkan tidak adanya pola tertentu atau acak 

dan titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Sehingga, tidak terjadi heterokedastistitas pada data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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4. Hasil Uji Hipotesis 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguj hopitesisi H1, H2, dan 

H3 dengan meregresi variabel independen yaitu Tingkat Pendidikan, 

Sosialisasi, dan Teknologi Informasi terhadap variabel dependen yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dan program SPSS 

versi 25 digunakan dalam menguji hipotesis ini.   

 

a. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengetahiui bagaimana 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linear berbantu program SPSS versi 25. 

Berikut adalah hasil perhitungan analisis regresi linear berganda : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Liniear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.583 5.410  

Tingkat Pendidikan .383 .168 .258 

Sosialisasi .104 .159 .075 

Teknologi Informasi .529 .107 .570 

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperlihatkan angka-angka yang berbeda pada 

kolom Unstandarrdized Coefficients beta. Persamaan regresi linear berganda 

dapat disusun sebagai berikut ; 
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Y = 3,583 + 0,383X1 + 0,104X2 – 0,529X3 + e……………. (1) 

Keterangan : 

Y            = Penerapan SAK EMKM 

X1               = Tingkat Pendidikan 

X2                    = Sosialisasi 

X3            = Teknologi Informasi 

a              = Kostanta 

b1, b2, b3   =     Koefisien Regresi 

e              = Standar error 

 

Dari persamaan tersebut dapat diuraikan bahwa : 

a. Nilai konstanta (a) = 3,583 memiliki arti apabila variabel bebas 

meliputi tingkat pendidikan, sosialisasi dan teknologi informasi sama 

dengan nol maka tingkat penerapan standar akuntansi keuangan 

entitas mikro, kecil, dan menengah pada UMKM yaitu sebesar 3,583. 

b. Nilai Koefsien b1 adalah 0,383 ini menunjukkan bahwa meningkatnya 

tingkat pendidikan dapat menyebabkan peningkatan terhadap 

penerapan SAK EMKM pada usaha coffee shop yaitu sebesar 0,383 

dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.. 

c. Nilai koefisien b2 adalah 0.104 ini menunjukkan bahwa meningkatnya 

sosialisasi dapat menyebabkan peningkatan akan atau kenaikan 

terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha coffee shop yaitu sebesar 

0,104 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 



65 

 

 

d. Nilai koefisien b3 adalah 0,529 ini menunjukkan bahwa meningkatnya 

pemahaman teknologi informasi dapat menyebabkan peningkatan 

terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha coffee shop yaitu sebesar 

0,529 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 

 

b. Uji Konfisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Berikut hasil 

konfisien determinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Konfisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644
a
 .415 .377 3.111 

    Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai konfisien determinasi sebesar 

0,377 atau 37,7% pada kolom Adjusted R yang berarti hasil analisis (R) 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap penerapan standar 

akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada UMKM di Kota 

Bone dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan (X1), sosialisasi (X2), dan 

teknologi informasi (X3) sebesar 37,7% sedangkan sisanya sebesar 62,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F statistik digunakan untuk membuktikan apakah setiap variabel 

independen yang terdapat pada model regresi mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2016). Berikut hasil uji F 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.12 

Hasil Uji F Ketepatan Model 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 315.552 3 105.184 10.865 .000
b
 

Residual 445.328 46 9.681   

Total 760.880 49    

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 10.865 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat dibuktikan 

bahwa tingkat pendidikan, sosialisasi, dan teknologi pendidikan pemberian 

informasi dan sosialisasi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan 

SAK EMKM dan model yang digunakan sudah tepat. 

 

d. Uji Signifikansi Individual (Uji t-Parsial) 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suatu 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara individual 

(Ghozali, 2016). Jika nilai signifikansi t hitung < 0,05 maka Ho ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen secara individual. Namun, apabila nilai 

signifikansi t hitung > 0,05 maka Ho diterima, hal ini menunjukkan bahwa 
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variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen secara individual. Berikut hasil perhitungan uji t 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji T 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 3.583 5.410  .662 .511 

Tingkat 

Pendidikan 

.383 .168 .258 
2.281 .027 

Sosialisasi .104 .159 .075 .654 .517 

Teknologi 

Informasi 

.529 .107 .570 
4.965 .000 

Total 760.880 49    

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2021) 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis yakni 

sebagai berikut. : 

1) Variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 0,383 

dan nilai signifikansi 0,027 < 0,05. Hal ini menunjukkan Ho ditolak 

dan Ha diterima kebenarannya, dengan demikian hipotesis pertama 

yaitu tingkat pendidikan pelaku UMKM berpengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK  EMKM) pada UMKM coffee 

shop di Kota Bone. 

2) Variabel Sosialisasi mengenai SAK EMKM memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,104 dan nilai signfikansi 0,517 > 0,05. Hal ini 
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menunjukkan Ho. diterima dan Ha. ditolak kebenarannya, dengan 

demikian hipotesis kedua yaitu sosialisasi mengenai SAK EMKM 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) pada UMKM coffee shop di Kota Bone. 

3) Variabel Teknologi Informasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,529 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan Ho. Ditolak 

dan Ha diterima kebenarannya, dengan demikian hipotesis ketiga 

yaitu teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM coffee shop di 

Kota Bone. 

 

D. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) pada UMKM di Kota Bone. 

Berdasarkan uji statistik t, tingkat pendidikan pemilik secara signifikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha 

coffee shop di Kota Bone. Sehingga, dugaan hipotesis yang mengatakan bahwa 

tingkat pendidikan (H1) memiliki pengaruh secara parsial dalam penerapan 

SAK EMKM pada UMKM usaha coffee shop diterima kebenarannya.  

Hasil gambaran tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa 

responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap 
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pemanfaatan teknologi informasi dan pembuatan laporan keuangan sesuai 

standar berlaku. Penelitian ini mendukung Human Capital Theory yang 

menyatakan bahwa pendidikan yang telah ditempuh sebelumnya dapat 

membekali dan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif. Teori human capital 

menjelaskan, bahwa investasi terhadap sumber daya manusia memiliki dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan produktvitas, yang dapat didukung 

dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Sehingga, tingkat pendidikan 

sebagai bentuk human capital mempengaruhi pemahaman seseorang tentang 

pentingnya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.  

Kemampuan seorang pemilik atau manajer usaha kecil dan menengah pada 

umumnya ditentukan oleh pendidikan formal yang telah dtempuh. Pemilik 

usaha atau manajer dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung 

mengalami kesulitan dalam menyiapkan dan menggunakan informasi akuntansi 

dibandingkan pemilik usaha dengan tingkatan pendidikan formal yang lebih 

tinggi (Solovida, 2003). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Nurhidayanti (2019), Haryani 

(2018), Kusuma & Lutfiany (2018), Adino (2019), dan Diana (2018) yang 

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap 

implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 

Pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan tinggi dapat memahami SAK 

EMKM lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah. 
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Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dibuat oleh 

Febriyanti dan Wardhani (2018) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat 

pendidikan tidak menjamin penerapan SAK EMKM pada UMKM. Pelaku 

UMKM dengan latar belakang pendidikan SMP tetapi memiliki keinginan 

untuk mempelajari dan mengikuti berbagai sosialisasi mengenai pencatatan 

laporan keuangan, sehingga pemilik usaha dapat memahami laporan keuangan 

yang benar dan sesuai dengan standar. Saat ini sudah banyak lembaga non-

formal yang melakukan sosialisasi dan seminar yang berkaitan dengan 

akuntansi yang bisa diikuti untuk meningkatkan pemahaman pencatatan 

laporan keuangan (Tuti dan Dwijayanti, 2016). 

 

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 

UMKM di Kota Bone. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sosialisasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM 

coffee shop di Kota Bone. Sehingga, dugaan yang mengatakan bahwa 

sosialisasi (H2) memiliki pengaruh secara parsial dalam penerapan SAK 

EMKM pada UMKM usaha coffee shop ditolak kebenarannya.  

Pemberian sosialisasi mengenai SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap 

penerapan SAK EMKM pada usaha coffee shop di Kota Bone. Hal ini 

disebabkan karena sosialisasi yang umumya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi 

Kota Bone, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga lainnya tidak 

terlaksana dengan baik kepada masyarakat ataupun UMKM yang berada di 
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wilayah Kota Bone, Akibatnya banyak pelaku usaha yang tidak menyadari dan 

memahami SAK EMKM yang diberlakukan. 

Banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai 

SAK EMKM dan adanya kegiatan sosialisasi tersebut mayoritas UMKM tidak 

mengikuti kegiatan tersebut, akan tetapi beberapa pengusaha telah lmengikuti 

pelatihan tentang laporan keuangan sederhana yang secara tidak langsung 

menyampaikan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini 

mengakibatkan pelaku UMKM bingung dan menjawab tidak tahu ketika 

ditanya tentang SAK EMKM (Tuti & Dwijayanti, 2016).  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Badria & Diana 

(2018), Kusuma & Lutfiany (2018), Haryani (2018), Purwaningsih (2018), dan 

Rejeki (2020) yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berpengaruh 

terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Semakin sering pelaku usaha mendapatkan sosialisasi maka semakin tinggi 

implementasi standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan. 

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tuti & Dwijayanti 

(2016), Budiman dkk, (2017) dan Parhusip & Herawati (2020) yang 

menyatakan sosialisasi positif terhadap penerapan SAK EMKM. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian sosialisasi mampu mendorong keinginan 

pelaku usaha untuk menerapkan SAK EMKM pada usahanya. 
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3. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) pada UMKM di Kota Bone. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa teknologi 

informasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada 

UMKM di Kota Bone. Sehingga, dugaan yang mengatakan bahwa teknologi 

pendidikan (H3) memiliki pengaruh secara parsial dalam penerapan SAK 

EMKM pada UMKM usaha coffee shop diterima kebenarannya. 

Penelitian ini sependapat dengan teori yang dikembangkan oleh Venkatesh 

dkk, (2003) yakni Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) yang menjelaskan bahwa salah satu penentu penggunaan teknologi 

informasi adalah pengaruh sosial dan ekspektasi atas kinerja (effort 

expectancy), yaitu sejauh mana individu merasakan kemudahan dalam 

menggunakan suatu sistem. Upaya dalam memahami suatu teknologi informasi 

baru akan memperluas wawasan pelaku UMKM atas segala bentuk penerapan 

teknologi dalam kehidupan bisnis dan mendorong percepatan penyediaan 

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar 

yang berlaku. 

Pandangan akan pentingnya teknologi informasi bagi pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil 

suatu keputusan dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan usaha. 

Ketika pelaku usaha memahami manfaat dari suatu teknologi informasi, maka 
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keinginan dan kecenderungan dalam menerapkan pencatatan yang sesuai 

dengan standar akan meningkat. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sariningtyas & Diah (2011) dan 

Nurdwijayanti & Sulastiningsih (2018) yang menyimpulkan bahwa teknologi 

informasi mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi UMKM. Pratiwi & Hanafi 

(2016) mengungkapkan pemahaman pemilik usaha terhadap teknologi 

informasi berpengaruh secara signifikan terhadap SAK ETAP. Situasi ini 

menjelaskan bahwa UMKM dengan tingkat pemahaman yang tinggi tentang 

teknologi informasi cenderung memilih untuk menggunakan SAK ETAP 

secara efektif.  

Namun, Penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Sholihin dkk, 

(2020), Hastuti dkk, (2017) dan Nurhidayanti (2019) yang menemukan bahwa 

pengetahuan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Menurut Hastuti dkk, (2017), tinggi rendahnya pemahaman teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP, karena teknologi pada hakekatnya hanya berperan dalam 

mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
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4. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sosialisasi dan Teknologi Informasi 

terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kota Bone. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, 

sosialisasi dan teknologi informasi terdapat pengaruh positif terhadap 

penerapan SAK EMKM pada UMKM usaha coffee shop diterima 

kebenarannya. Maka penelitian ini membuktikan hipotesis ke-empat (H4) yang 

menyatakan diduga terdapat pengaruh tingkat pendidikan, sosialisasi dan 

teknologi informasi secara simultan (bersama-sama) terhadap penerapan 

standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.  Hasil tersebut 

memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan responden yang didukung dengan 

pemberian sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, secara simultan 

akan mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pembuatan laporan 

keuangan usahanya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada 

Tingkat Pendidikan, Sosialisasi, dan Teknologi Informasi terhadap penerapan 

SAK EMKM pada UMKM coffee shop di Kota Bone, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah  (SAK EMKM) pada usaha Coffee Shop yang ada di Kota 

Bone dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan 

pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung 

memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap standar akuntansi dan 

adanya keinginan untuk menerapkan SAK EMKM.  

2. Variabel Sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap usaha Coffee 

Shop di Kota Bone dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hal ini 

menunjukkan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

yang terkait sehingga masih banyak pemilik coffee shop yang belum 

pernah mengikuti dan mengetahui tentang sosialisasi dan pelatihan 

khusus SAK EMKM.  

3. Variabel Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) pada usaha Coffee Shop di Kota Bone. Hal ini membuktikan 
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bahwa tingginya pemahaman atas teknologi informasi mempengaruhi 

penerapan SAK EMKM karena sebagian besar pelaku usaha coffee 

shop di Kota Bone menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk 

mencatat setiap transaksi dan menyusun laporan keuangannya selain 

untuk memasarkan produknya. 

4. Hasil penelitian menujukkan variabel tingkat pendidikan, sosialisasi dan 

teknologi informasi terdapat pengaruh secara simultan terhadap 

penerapan SAK EMKM.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat di jadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi di Kota Bone sebanyak 50 UMKM 

coffee shop, akan lebih baik jika sampelnya mencakup lebih banyak 

responden, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada 

lingkup yang lebih luas.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat pendidikan, 

sosialisasi dan teknologi informasi. Selain ketiga variabel tersebut, 

terdapat banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerapan 

SAK EMKM. 

3. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga 

memungkinkan datanya bersifat subjektif, akan lebih baik jika 
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disertakan dengan metode wawancara, sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh menjadi lebih luas dan lengkap 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Saran yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang lebih baik, yaitu 

antara lain : 

1. Pelaku UMKM diharapkan lebih sering mengikuti sosialisasi, seminar, 

atau pelatihan terkait akuntansi dan standar akuntansi keuangan, serta 

memperoleh pengetahuan tambahan yang bermanfaat bagi usahanya. 

2. Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Kota Bone diharapkan 

lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk 

membina UMKM khususnya penyusunan atau pembukuan usahanya. 

Seiring dengan sosialisasi mengenai standar akuntansi keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menengah yang masih baru dan khusus diperuntunkan 

bagi UMKM, dalam pelaksanaanya diperlukan pengawasan dan 

regulasi yang mengatur serta mendampingi ketika kegiatan seminar dan 

pelatihan penyusunan laporan keuangan. 

3. Variabel bebas lainnya, seperti umur usaha, budaya organisasi, 

pelatihan, ukuran usaha, dan tingkat pemahaman akuntansi, sebaiknya 

digunakan dalam penelitian selanjutnya selain variabel yang termasuk 

dalam penelitian ini. 
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4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian 

sehingga tanggapan dari responden lebih beragam dan memperoleh 

hasil penelitian yang lebih akurat. 

5. Pada penelitian ini hanya faktor penentu (determinan) ketiga dan 

keempat dalam teori Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) yang digunakan yaitu pengaruh sosial dan 

fasilitas yang mendukung. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan faktor penentu dalam teori UTAUT lainnya yakni, 

ekspektasi terhadap upaya, pengaruh sosial, dan fasilitas yang 

mendukung. 
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Responden yang Terhormat, 

Pemilik Usaha Coffee Shop 

 

 Dalam rangka menyelesaikan Skripsi, saya Annisa Faizal mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan, Sosialisasi dan Teknologi Informasi Terhadap 

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

Pada UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Coffee Shop di Kota Bone”.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan ketersediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner 

atau angket ini secara lengkap dan benar. Dan memberikan jawaban sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, sehingga kuesioner ini dapat digunakan untuk 

penelitian. Hasil dari kuesioner ini tidak dipublikasikan, melainkan akan 

digunakan untuk kepentingan penyusunan Skripsi pada Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Atas 

partisipasinya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

               Bone, November 2021 

                 Peneliti 

 

 

             Annisa Faizal 

                 NIM : 90400117089 
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C.   PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai 

dengan memberikan check list (√) pada jawaban pertanyaan yang dipilih.  

Apabila menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tidak ada jawaban yang tepat, maka 

jawaban dapat diberikan pada jawaban yang paling mendekati. Setiap 

pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sebagai berikut: 

 

 

Pernyataan Mengenai Tingkat Pendidikan 

 

No.  Pernyataan 
Tanggapan Responden 

(SS) (S) (N) (TS) (STS) 

1 Saya telah menempuh  

pendidikan  formal..           

2 

Menurut saya cara 

bekerja  dipengaruhi oleh 

tingkat   pendidikan  

saya.           

3 

Saya mendapatkan ilmu 

tambahan dari keluarga 

menengenai usaha  saya.           

4 

Menurut saya mengikuti 

pelatihan atau kursus itu 

penting.           

5 

Saya mengikuti pelatihan 

atau  kursus yang 

berhubungan dengan 

usaha saya..           

6 

Saya mendapatkan ilmu 

secara  otodidak  

mengenai usaha saya.           

 

 

 

 

 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

(STS) (TS) (N) (S) (SS) 



91 
 

 

Pernyataan Mengenai Sosialisasi Tentang SAK EMKM 

 

No.  Pernyataan 
Tanggapan Responden 

(SS) (S) (N) (TS) (STS) 

1 

Sosialisasi standar 

akuntansi keuangan tidak 

dilakukan secara rutin 

oleh IAI, Dinas Koperasi 

dan UMKM.           

2 

Adanya sosialisasi 

mengenai SAK EMKM 

akan  memudahkan saya 

dalam menerapkan SAK 

EMKM.           

3 

Sosialisasi standar 

akuntansi keuangan 

dirasa kurang 

memberikan pengetahuan 

dan pemahaman tentang 

laporan keuangan.      

4 

Pemberian sosialisasi 

sangat perlu untuk 

memperbaiki usaha 

bisnis yang saya miliki.           

5 

Sosialisasi dilakukan 

untuk menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan 

SAK EMKM dan laporan  

keuangan sesuai dengan 

SAK EMKM dan 

Peraturan/Undang-  

undang yang berlaku.           

6 

Materi sosialisasi yang 

diberikan sesuai dengan 

penyusunan laporan  

 keungan yang digunakan 

dalam usaha saya.           

7 

Sosialisasi standar 

akuntansi keuangan sulit 

diterima melalui media,           
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seperti: internet, tv, dan 

sebaiknya dilakukan 

melalui seminar atau 

pelatihan akuntansi. 

 

 

Pernyataan Mengenai Pemahaman Teknologi Informasi 

 

No.  Pernyataan 
Tanggapan Responden 

(SS) (S) (N) (TS) (STS) 

1 

Saya mengetahui tentang 

tentang  teknologi 

informasi.           

2 

Saya menggunakan 

internet untuk mencari 

informasi khususnya  

mengenai usaha saya.           

3 

Saya dapat 

mengoperasikan 

komputer.           

4 

Saya menggunakan 

software atau aplikasi 

akuntansi.           

5 
Proses bisnis dilakukan 

secara komputerisasi.           

6 

Dengan bantuan 

komputer,  pencatatan 

usaha menjadi semakin   

mudah.           

 

 

Pernyataan Mengenai Penerapan SAK EMKM 

 

No.  Pernyataan 
Tanggapan Responden 

(SS) (S) (N) (TS) (STS) 

1 

Saya tidak selalu 

melakukan pencatatan 

atau pembukuan 

akuntansi atas semua 

transaksi yang terjadi 

sesuai dengan Standar           
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Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil. 

2 

Penyusunan laporan 

keuangan dilakukan 

secara rutin selama 

setahun.           

3 

Saya telah 

mengumpulkan bukti  

transaksi.           

4 

Saya bisa 

mengklasifikasi aset,  

utang, modal, pendapatan 

dan beban usaha saya.           

5 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro 

Kecil Menengah sangat 

sulit dipahami dan 

diterapkan dalam 

menyusun laporan 

keuangan.           

6 

Saya telah menyusun 

laporan neraca, laba rugi 

dan catatan atas laporan 

keuangan.            

7 

Menggunakan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil  

Menengah membuat saya  

menyelesaikan laporan 

keuangan  dengan lebih 

lambat.           

8 

Saya mengetahui tentang 

standar akuntansi 

keuangan entitas mikro  

kecil dan menengah.           
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Lampiran 2 

Hasil Jawaban Responden 

 

No. 
Tingkat Pendidikan (X1) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1 4 4 4 3 3 4 22 

2 4 4 5 3 3 4 23 

3 5 5 4 4 4 4 26 

4 4 5 4 4 4 5 26 

5 4 5 5 4 4 5 27 

6 4 5 4 4 4 4 25 

7 5 4 5 3 3 5 25 

8 5 5 4 4 4 5 27 

9 4 4 3 4 4 4 23 

10 4 5 4 4 4 4 25 

11 5 2 4 4 4 5 24 

12 4 4 5 4 4 5 26 

13 4 4 5 4 4 4 25 

14 5 2 5 4 4 5 25 

15 4 5 4 4 4 4 25 

16 4 2 4 4 4 4 22 

17 4 4 4 3 3 4 22 

18 5 5 5 3 3 5 26 

19 4 4 5 4 4 5 26 

20 2 2 4 4 4 4 20 

21 5 4 5 4 4 4 26 

22 4 3 4 5 5 4 25 

23 2 4 4 3 3 4 20 

24 4 4 4 2 2 4 20 

25 4 2 4 2 2 4 18 

26 4 4 5 4 4 5 26 

27 4 4 4 4 4 4 24 

28 4 2 4 4 4 4 22 

29 4 4 4 4 4 3 23 

30 4 2 4 2 3 4 19 

31 4 4 5 4 4 5 26 

32 4 5 4 4 4 4 25 

33 5 5 5 2 3 5 25 

34 4 2 4 2 2 4 18 

35 4 5 5 4 4 4 26 



95 
 

 

36 4 2 4 2 2 4 18 

37 5 2 5 4 4 5 25 

38 4 5 4 3 3 5 24 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 5 3 5 3 3 5 24 

41 4 4 4 4 4 4 24 

42 4 2 4 4 4 4 22 

43 4 2 4 4 4 4 22 

44 2 4 4 3 3 4 20 

45 4 3 4 2 2 4 19 

46 5 2 5 4 4 5 25 

47 4 4 4 4 4 4 24 

48 4 4 4 4 4 4 24 

49 4 2 4 2 2 4 18 

50 5 4 5 4 4 5 27 
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No. 
Sosialisasi (X2)  

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 4 3 3 4 3 3 4 24 

2 4 3 3 4 4 2 4 24 

3 4 3 4 3 3 3 4 24 

4 4 2 4 3 3 2 5 23 

5 3 4 4 4 3 3 3 24 

6 4 4 4 4 4 4 4 28 

7 4 4 5 3 2 2 4 24 

8 3 4 4 3 3 3 4 24 

9 3 3 4 4 2 4 4 24 

10 2 4 5 4 4 3 5 27 

11 4 4 4 3 2 3 4 24 

12 3 4 3 4 2 3 5 24 

13 4 4 3 4 4 4 4 27 

14 2 4 4 3 3 3 4 23 

15 4 4 5 2 4 2 5 26 

16 4 3 5 4 4 3 5 28 

17 4 3 4 3 3 3 4 24 

18 3 4 3 4 4 4 4 26 

19 2 3 4 2 3 3 4 21 

20 4 4 4 3 4 2 5 26 

21 4 3 5 4 3 3 4 26 

22 2 3 2 3 2 2 3 17 

23 2 5 3 4 4 4 4 26 

24 3 2 2 4 3 3 4 21 

25 4 4 5 2 2 2 5 24 

26 3 4 3 4 4 3 4 25 

27 2 4 3 3 3 2 3 20 

28 4 3 4 4 2 3 5 25 

29 3 4 4 4 4 3 3 25 

30 2 4 2 4 3 2 4 21 

31 4 4 4 2 3 4 5 26 

32 2 4 4 3 4 2 4 23 

33 3 4 3 4 2 4 4 24 

34 3 5 5 4 4 4 5 30 

35 4 5 4 3 4 3 5 28 

36 4 3 4 3 3 2 5 24 

37 3 4 4 3 3 2 4 23 

38 2 2 3 4 4 3 4 23 

39 4 4 3 3 2 2 3 22 
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40 2 4 2 4 3 2 4 21 

41 3 3 4 4 2 2 4 22 

42 4 4 5 4 2 3 4 26 

43 2 5 2 1 3 4 4 21 

44 2 2 4 1 2 2 3 16 

45 2 2 3 2 2 2 4 17 

46 4 2 4 2 3 2 5 22 

47 3 4 4 3 3 3 4 24 

48 2 3 4 2 2 2 4 19 

49 3 4 4 4 2 2 5 24 

50 4 3 3 2 3 2 4 21 
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No. 
Teknologi InFormasi (X3) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1 4 4 4 4 4 4 24 

2 4 3 4 3 3 4 21 

3 4 4 4 2 2 3 19 

4 4 2 2 2 2 2 14 

5 5 3 5 1 1 2 17 

6 5 5 5 4 4 5 28 

7 4 2 2 2 2 3 15 

8 3 2 2 2 2 3 14 

9 4 4 4 4 4 4 24 

10 4 4 4 4 4 4 24 

11 4 4 5 4 5 4 26 

12 4 4 2 2 2 3 17 

13 5 4 4 4 4 4 25 

14 4 2 3 2 2 2 15 

15 5 4 2 2 2 2 17 

16 4 4 4 2 3 4 21 

17 4 2 4 4 4 4 22 

18 4 3 4 2 2 4 19 

19 4 4 4 4 4 4 24 

20 4 4 4 4 4 4 24 

21 2 3 4 2 2 4 17 

22 4 4 2 2 2 4 18 

23 4 4 3 2 2 4 19 

24 2 2 2 2 2 3 13 

25 4 4 4 2 2 2 18 

26 4 4 4 4 4 4 24 

27 4 2 3 2 2 2 15 

28 4 4 4 4 4 4 24 

29 4 3 4 4 4 3 22 

30 4 3 2 2 2 2 15 

31 4 3 4 4 4 4 23 

32 2 2 2 2 2 2 12 

33 5 4 4 4 4 4 25 

34 3 2 2 2 2 2 13 

35 4 2 1 1 1 2 11 

36 5 4 4 4 4 4 25 

37 4 4 4 3 4 5 24 

38 4 2 4 2 2 2 16 

39 3 4 2 2 1 2 14 
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40 3 2 4 5 4 4 22 

41 4 4 4 2 2 2 18 

42 4 2 4 4 4 4 22 

43 4 4 4 2 2 2 18 

44 4 4 3 2 2 2 17 

45 4 4 4 2 2 2 18 

46 4 4 4 2 2 2 18 

47 3 2 4 4 4 5 22 

48 4 4 4 4 4 4 24 

49 4 3 5 2 2 2 18 

50 4 4 4 2 2 2 18 
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No. 
Penerapan SAK EMKM (Y1)  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total 

1 2 5 5 4 3 3 3 2 27 

2 2 5 4 5 3 4 3 4 30 

3 4 4 5 2 2 2 5 2 26 

4 4 5 5 3 3 2 4 3 29 

5 5 5 4 5 4 5 3 2 33 

6 2 5 5 4 3 4 3 3 29 

7 4 2 5 2 4 2 4 2 25 

8 4 4 4 2 4 2 3 2 25 

9 4 4 5 4 5 4 2 4 32 

10 4 5 4 4 3 4 3 2 29 

11 2 5 5 5 4 4 2 4 31 

12 4 2 5 2 2 2 4 2 23 

13 2 4 4 4 4 4 2 4 28 

14 4 2 4 2 3 2 4 2 23 

15 4 2 5 2 4 2 4 2 25 

16 4 2 4 2 3 2 4 1 22 

17 4 4 4 3 2 4 3 2 26 

18 4 4 4 4 3 4 3 2 28 

19 2 5 5 5 4 4 2 4 31 

20 4 2 4 3 4 2 4 2 25 

21 2 5 4 4 2 5 2 3 27 

22 4 4 4 4 4 5 3 3 31 

23 4 2 2 3 2 2 4 2 21 

24 4 2 3 2 2 2 3 3 21 

25 4 2 2 2 4 2 4 2 22 

26 2 5 4 5 3 4 2 4 29 

27 4 2 2 3 2 2 4 2 21 

28 2 4 4 4 5 4 3 3 29 

29 4 3 4 2 4 4 3 2 26 

30 4 2 2 3 2 2 4 2 21 

31 2 4 3 4 3 4 4 2 26 

32 4 2 2 2 2 2 4 2 20 

33 3 4 4 3 3 4 2 3 26 

34 4 4 4 4 2 4 4 2 28 

35 4 2 2 4 2 2 2 1 19 

36 4 4 3 4 3 4 4 2 28 

37 4 4 4 4 4 4 2 2 28 

38 4 2 2 2 3 2 4 1 20 

39 4 2 2 2 4 2 4 2 22 
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40 2 4 4 5 3 4 2 3 27 

41 4 2 3 2 2 2 4 2 21 

42 2 4 4 4 3 4 3 2 26 

43 4 2 2 2 2 2 3 4 21 

44 4 2 2 2 2 2 3 2 19 

45 5 2 3 3 2 2 4 2 23 

46 4 2 2 2 3 2 2 2 19 

47 2 4 4 4 4 4 2 4 28 

48 4 4 4 4 4 4 2 4 30 

49 4 2 2 2 2 2 4 2 20 

50 4 2 2 2 2 2 4 2 20 
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DAFTAR COFFEE SHOP  

No. Nama Kafe Alamat Coffee Shop 

1 Garden Eight Café Jl. Orde Baru 

2 Afika Café Jl. Jend. Ahmad Yani 

3 Centro Café Jl. Bali 

4 Hello Kitty Café Jl. Jend. Ahmad Yani 

5 Disini Café Jl.Besse Kajuara 

6 Janji Jiwa Café Jl. M.H Thamrin 

7 Lego-Lego Café Jl. Sukawati 

8 Arabian Coffee & Food Jl. M.H Thamrin 

9 Noer Café Jl. Jend. Ahmad Yani 

10 Magaya Café & Resto Jl. Jend. Ahmad Yani 

11 Yotta Bone Jl. Mangga 

12 Klinik Pecinta Kopi (KPK Café) Jl. Beringin 

13 La Mone Café Jl. Gunung Klabat 

14 Coffee 21 Jl. Jend. Ahmad Yani 

15 Kaboci Café Jl. Jend. Ahmad Yani 

16 D'Simple Café Jl. Jend. Ahmad Yani 

17 Caralla Café Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri 

18 Mr.Coffee Café Jl. Besse Kajuara 

19 Chill Café Jl. Merdeka 

20 Cozy Street Cafe Jl. Merdeka 

21 Fort Café Jl. Benteng Lama 

22 Dubai Coffee and More Jl. Benteng Lama 

23 Blockcafe Jl. Jend. Ahmad Yani 

24 Omer Coffee House Jl. Gunung Klabat 

25 Doctors Café Jl. D.I Pandjaitan 

26 Exotic Coffee & Food Jl. Sungai Musi 

27 Bunir Coffee Jl. Jend. Sudirman 

28 Café Ratulangi Jl. Latenritata 

29 Bugis Garden Café Jl. Jend. Sudirman 

30 Shieemi Café Jl. Poros Bone 

31 Sore Café Jl.Gunung Klabat 

32 Kusuka Café Break Jl. Manurunge 

33 Café Diah Jl.Mangga 

34 Aqifah Café Jl. Mangga 

35 Eighty Seven Café Jl. Gunung Bawakareng 

36 Rinn Café Park Jl. M.H Thamrin 

37 Raja Coffee Sweetnes Jl. Makmur 
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38 Ruang Teduh Café Jl. MT. Haryono 

39 Al Fatih Coffee Shop Jl. Jend. Sudirman 

40 Bexprezza Café Jl. Langsat 

41 Coffeerative Jl. Sungai Musi 

42 D'Kotak Jl. Jend. Sudirman 

43 Labuan Coffee Bar Jl. Sungai Musi 

44 Café Mitasari Jl. H. Cokrominoto 

45 Seven Break Café Jl. MT. Haryono 

46 810 Coffee Shop & Resto Jl. Jend. Ahmad Yani 

47 Berkah Café & Resto Jl. Jend. Sudirman 

48 Canana Coffee Jl. Beringin 

49 Diamond Café Resto Jl. Jend. Ahmad Yani 

50 Es The Indonesia Bone Jl. Sukawati 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Validasi 

Variabel Tingkat Pendidikan (X1) 

Correlations 

 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 

Tingkat 

Pendidik

an 

P1.1 Pearson Correlation 1 .033 .409
**
 .071 .107 .467

*

*
 

.494
**
 

Sig. (2-tailed)  .819 .003 .626 .461 .001 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P1.2 Pearson Correlation .033 1 .107 .201 .211 .107 .599
**
 

Sig. (2-tailed) .819  .458 .161 .142 .458 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P1.3 Pearson Correlation .409
*

*
 

.107 1 .085 .111 .612
*

*
 

.520
**
 

Sig. (2-tailed) .003 .458  .558 .444 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P1.4 Pearson Correlation .071 .201 .085 1 .969
*

*
 

.085 .703
**
 

Sig. (2-tailed) .626 .161 .558  .000 .558 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P1.5 Pearson Correlation .107 .211 .111 .969
*

*
 

1 .111 .726
**
 

Sig. (2-tailed) .461 .142 .444 .000  .444 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P1.6 Pearson Correlation .467
*

*
 

.107 .612
**
 .085 .111 1 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .458 .000 .558 .444  .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Tingkat 

Pendidikan 

Pearson Correlation .494
*

*
 

.599
**
 .520

**
 .703

*

*
 

.726
*

*
 

.535
*

*
 

1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 
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Variabel Sosialisasi (X2) 

Correlations 

 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 

Sosi

alisa

si 

P2.1 Pearson Correlation 1 -.044 .405
**
 .086 .031 .030 .381

*

*
 

.527
*

*
 

Sig. (2-tailed)  .761 .004 .554 .831 .836 .006 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.2 Pearson Correlation -.044 1 .070 .152 .257 .362
*

*
 

.062 .507
*

*
 

Sig. (2-tailed) .761  .630 .291 .072 .010 .670 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.3 Pearson Correlation .405
**
 .070 1 -.065 .030 -.019 .398

*

*
 

.499
*

*
 

Sig. (2-tailed) .004 .630  .653 .835 .895 .004 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.4 Pearson Correlation .086 .152 -.065 1 .240 .311
*
 .003 .505

*

*
 

Sig. (2-tailed) .554 .291 .653  .094 .028 .983 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.5 Pearson Correlation .031 .257 .030 .240 1 .280
*
 .169 .548

*

*
 

Sig. (2-tailed) .831 .072 .835 .094  .049 .241 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.6 Pearson Correlation .030 .362
**
 -.019 .311

*
 .280

*
 1 .041 .542

*

*
 

Sig. (2-tailed) .836 .010 .895 .028 .049  .778 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

P2.7 Pearson Correlation .381
**
 .062 .398

**
 .003 .169 .041 1 .509

*

*
 

Sig. (2-tailed) .006 .670 .004 .983 .241 .778  .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Sosialis

asi 

Pearson Correlation .527
**
 .507

**
 .499

**
 .505

*

*
 

.548
*

*
 

.542
*

*
 

.509
*

*
 

1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Variabel Teknologi Informasi (X3)  

Correlations 

 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 

Teknologi 

Informasi 

P3.1 Pearson Correlation 1 .480
**
 .348

*
 .168 .221 .085 .463

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .013 .243 .122 .556 .001 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P3.2 Pearson Correlation .480
**
 1 .395

*

*
 

.198 .248 .248 .556
**
 

Sig. (2-tailed) .000  .005 .169 .083 .083 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P3.3 Pearson Correlation .348
*
 .395

**
 1 .496

**
 .547

**
 .411

*

*
 

.737
**
 

Sig. (2-tailed) .013 .005  .000 .000 .003 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P3.4 Pearson Correlation .168 .198 .496
*

*
 

1 .956
**
 .736

*

*
 

.857
**
 

Sig. (2-tailed) .243 .169 .000  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P3.5 Pearson Correlation .221 .248 .547
*

*
 

.956
**
 1 .784

*

*
 

.900
**
 

Sig. (2-tailed) .122 .083 .000 .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

P3.6 Pearson Correlation .085 .248 .411
*

*
 

.736
**
 .784

**
 1 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .556 .083 .003 .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Teknol

ogi 

Inform

asi 

Pearson Correlation .463
**
 .556

**
 .737

*

*
 

.857
**
 .900

**
 .788

*

*
 

1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 
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Variabel Implementasi SAK EMKM (Y) 

 

Correlations 

 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8 

Impleme

ntasi 

SAK 

EMKM 

P4.1 Pearson 

Correlation 

1 -.578
**
 -.352

*
 -.584

**
 -.219 -.504

**
 .486

**
 -.546

**
 -.406

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .012 .000 .127 .000 .000 .000 .003 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.2 Pearson 

Correlation 

-.578
**
 1 .643

**
 .791

**
 .337

*
 .813

**
 -.502

**
 .520

**
 .879

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .017 .000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.3 Pearson 

Correlation 

-.352
*
 .643

**
 1 .399

**
 .453

**
 .462

**
 -.236 .362

**
 .764

**
 

Sig. (2-tailed) .012 .000  .004 .001 .001 .099 .010 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.4 Pearson 

Correlation 

-.584
**
 .791

**
 .399

**
 1 .303

*
 .804

**
 -.591

**
 .509

**
 .770

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004  .032 .000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.5 Pearson 

Correlation 

-.219 .337
*
 .453

**
 .303

*
 1 .393

**
 -.353

*
 .343

*
 .599

**
 

Sig. (2-tailed) .127 .017 .001 .032  .005 .012 .015 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.6 Pearson 

Correlation 

-.504
**
 .813

**
 .462

**
 .804

**
 .393

**
 1 -.600

**
 .481

**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .005  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.7 Pearson 

Correlation 

.486
**
 -.502

**
 -.236 -.591

**
 -.353

*
 -.600

**
 1 -.597

**
 -.430

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .099 .000 .012 .000  .000 .002 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P4.8 Pearson 

Correlation 

-.546
**
 .520

**
 .362

**
 .509

**
 .343

*
 .481

**
 -.597

**
 1 .575

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .010 .000 .015 .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Imple

menta

si SAK 

EMKM 

Pearson 

Correlation 

-.406
**
 .879

**
 .764

**
 .770

**
 .599

**
 .826

**
 -.430

**
 .575

**
 1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Tingkat Pendidikan (X1) 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.731 .787 6 

 

Variabel Sosialisasi (X2) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.705 .720 7 

 

  Variabel Teknologi Informasi (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.784 .878 6 

 

Variabel Implementasi SAK EMKM (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.763 .783 8 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Asumsu Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 49 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

3.01101494 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.061 

Test Statistic .063 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 3.583 5.410  .662 .511   

Tingkat 

Pendidikan 

.383 .168 .258 2.281 .027 .994 1.006 

Sosialisasi .104 .159 .075 .654 .517 .961 1.040 

Teknologi 

Informasi 

.529 .107 .570 4.965 .000 .967 1.034 
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Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Lampiran 7  

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.583 5.410  

Tingkat Pendidikan .383 .168 .258 

Sosialisasi .104 .159 .075 

Teknologi Informasi .529 .107 .570 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Hepotesis 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 315.552 3 105.184 10.865 .000
b
 

Residual 445.328 46 9.681   

Total 760.880 49    

 

 

Hasil Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) .662 .511 

Tingkat Pendidikan 2.281 .027 

Sosialisasi .654 .517 

Teknologi Informasi 4.965 .000 

 

 

Hasil Uji Konfisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644
a
 .415 .377 3.111 
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