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ABSTAK 

Nama   : Aswandi 

NIM   : 90400117047 

Judul  :Pengaruh Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System dan 

Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proactive fraud audit, 

whistleblowing system dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah dengan akhlak sebagai variabel moderasi. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian 

kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang bekerja di 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang telah 

dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. 

Sumber data dalam penilitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 41 orang. Analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh proactive 

fraud audit, whistleblowing system dan moralitas individu terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan uji moderasi menggunakan 

moderate regression analysis (MRA) atau uji interaksi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proactive fraud audit, 

whistleblowing system dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun pada variabel 

akhlak tidak dapat memoderasi pengaruh proactive fraud audit, whistleblowing 

system dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

Kata Kunci : Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System, Moralitas 

Individu Pencegahan Fraud, Akhlak. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pencegahan kecurangan (fraud) merupakan upaya untuk meminimalisir 

terjadinya tindakan kecurangan khususnya organisasi sektor publik yang 

berorientasi pada kepentingan publik. Dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun (2016) Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah memberikan upaya pencegahan fraud 

dengan penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan pada K/L dengan 

mengoptimalkan whistleblowing system, keterbukaan informasi dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas pada 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Lembaga-lembaga audit sektor publik di Indonesia berlapis-lapis seperti 

lembaga audit eksternal pemerintah dan lembaga audit internal pemerintah 

diharapkan lembaga-lembaga tersebut diatas dapat mencegah secara dini 

terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan pemerintah, sehingga kerugian 

keuangan negara/daerah yang lebih besar diharapkan dapat diatasi (Taufik, 2011). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun (2007) tentang organisasi 

perangkat pemerintah daerah, ketiga badan pengawas yaitu badan pengawas 

provinsi untuk tingkat provinsi, badan pengawas kabupaten dan kota yang 

selanjutnya disebut sebagai inspektorat provinsi, kabupaten dan kota. 

Dengan adanya kekuasaan serta wewenang yang dimiliki, maka pemerintah 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas bagi masyarakat 
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(Wahyuni & Nova, 2019). Namun kenyataan yang terjadi terkadang kekuasaan 

dan wewenang tersebut justru tidak dapat mendorong pemerintah meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kondisi ini 

memungkinkan adanya praktek kecurangan yang tentu saja akan menciptakan 

lingkungan kerja yang tidak kondusif dan dapat merugikan pihak-pihak tertentu 

khususnya pada lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, tindak pidana korupsi 

di kalangan instansi terbanyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota dengan total 

409 kasus selama 2004-2020 (Mutia, 2021). Dilihat dari akibat yang ditimbulkan 

dari adanya tindak kecurangan ini maka untuk memberantas serta meminimalisir 

permasalahan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, tentu kecurangan 

tersebut harus dicegah dan dideteksi terlebih dahulu (Indrayani et al., 2019). 

Salah satu upaya untuk mencegah lebih dini kemungkinan adanya tindakan 

kecurangan adalah proactive fraud audit. Proactive fraud audit adalah langkah 

preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penipuan dan tindak 

kejahatan sebelum situasi tersebut berkembang menjadi penipuan atau kejahatan 

yang lebih serius. Penggunaan disiplin ilmu fraud audit dievaluasi oleh auditor 

pemerintah untuk mencegah adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan 

keuangan negara. (Suastawan et al., 2017). Proactive fraud audit merupakan 

kegiatan yang menguntungkan karena lebih baik mengumpulkan informasi 

sebelum melakukan penyelidikan sehingga langkah ini dianggap mampu 

meminimalisir kecurangan (Jeandry, Gregorius, 2021). 

https://databoks.katadata.co.id/tags/kpk
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suastawan et al., 2017) 

menemukan bahwa proactive fraud audit berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah di 

Kabupaten Buleleng sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

proactive fraud audit maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS 

juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Jeandry, Gregorius, 

2021) yang mengemukaan bahwa semakin baik proactive fraud audit maka 

semakin baik pula pencegahan terhadap fraud. 

Proactive fraud audit menghasilkan prosedur audit proaktif dimana auditor 

secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk 

diidentifikasi potensi tindakan penipuan dan kejahatan sebelum melakukan 

kegiatan audit investigasi. Pihak yang bertanggung jawab menangani atau semua 

pihak yang berkepentingan perlu menerapkan ini agar dapat memastikan bahwa 

dana dibelanjakan dengan tepat dan insiden penyelewengan uang dapat 

diminimalisir (Suastawan et al., 2017). Selain penerapan proactive fraud audit 

yang bersifat preventif, tindakan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya 

pelanggaran untuk melaporkan pelaku kecurangan juga dapat membantu 

mengurangi adanya tindakan kecurangan (Widyawati et al., 2019). Hal ini sejalan 

dengan kebijakan whistleblowing system sebagai media bagi whistleblower dalam 

melaporkan indikasi kecurangan. 

Whistleblowing system adalah suatu proses pelaporan dugaan tindakan 

korupsi yang dilakukan oleh pekerja atau orang lain di dalam perusahaan tempat 

mereka bekerja. Whistleblowing system dibuat sebagai respon atas peningkatan 
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jumlah insiden kecurangan dan penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian 

dari sistem pengendalian internal (Basri, 2022). Whistleblowing system adalah 

bagian dari sistem pengendalian internal yang dapat digunakan untuk 

mengungkap kecurangan dalam sebuah instansi. 

Melalui whistleblowing system auditor lebih mudah menemukan adanya 

tindak kecurangan, sehingga memungkinkan auditor untuk menemukan dan 

melaporkan adanya tindak kecurangan (Pramudyastuti et al., 2021). Dalam 

penelitian sebelumnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

whistleblowing terhadap pencegahaan fraud dalam pengelolaan dana desa pada 

pemerintah desa di Kabupaten Buleleng (Widiyarta et al., 2017). Namun hal yang 

berbeda dikemukan oleh (Tama et al., 2022) yang menunjukkan bahwa 

whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud (kecurangan) 

pada rumah sakit rujukan pasien covid-19 di kota Madiun. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat whistleblowing maka semakin tinggi tingkat pencegahaan fraud. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Wardani & Sulhani, 2017) 

bahwa banyaknya penipuan yang berhasil ditemukan dan waktu pemrosesan 

pengaduan penipuan yang lebih cepat menunjukkan efektivitas penerapan 

whistleblowing system. Lebih jauh lagi, eksekutif perusahaan memiliki 

kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara internal terlebih dahulu, 

sebelum menyebar ke publik dan merusak merek perusahaan. Selain itu, 

tersedianya pengetahuan masyarakat untuk melakukan whistleblowing cukup 

bermanfaat dalam mengungkap korupsi dan kecurangan (Basri, 2022). Kebijakan 

whistleblowing system ini baru diperkenalkan di Indonesia, meskipun kesadaran 
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akan pentingnya membuat kebijakan whistleblowing system di dunia usaha atau 

organisasi pemerintah terus berkembang (Ayu Wardani & Sulhani, 2017). 

Faktor lain yang dianggap dapat meminimalisir terjadinya tindakan fraud 

adalah moralitas individu. Semakin rendah moral dalam diri seseorang maka 

potensi terjadinya terjadinya tindakan kecurangan (fraud) akan semakin tinggi. 

Buruk ataupun rendahnya moralitas setiap individu maka akan memungkinkan 

terjadinya kecurangan (Wati & Indraswarawati, 2021). Individu yang memiliki 

tingkat penalaran moral rendah cenderung memanfaatkan kekurangan 

pengendalian internal di dalam organisasi untuk keuntungan pribadi mereka, 

seperti terlibat dalam kecurangan atau aktivitas yang tidak etis (fraud) (Noviani et 

al., 2022). Namun, dengan tidak adanya aspek pengendalian internal di 

perusahaan, orang dengan tingkat penalaran moral yang tinggi tidak akan 

melakukan kecurangan yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak.  

Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung menghindari 

kecurangan (fraud) karena mereka cenderung mengikuti norma-norma yang 

berlaku dan mematuhi prinsip etika. Mereka memiliki kesadaran akan kewajiban 

dan peraturan yang seharusnya dipenuhi, serta memiliki keinginan untuk 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Sebaliknya, individu dengan 

moralitas yang rendah mungkin lebih cenderung mengambil keputusan 

berdasarkan keinginan pribadi mereka sendiri dan mengabaikan kewajiban serta 

peraturan yang seharusnya diikuti. Mereka mungkin lebih mungkin untuk 

melanggar norma-norma etika dan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain 

atau organisasi demi keuntungan pribadi mereka (Rahimah et al., 2018). Namun 
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dalam penelitian (Ade, 2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi moral yang dimiliki seseorang belum tentu dapat mengurangi 

kecurangan akuntansi.  

Dari ketiga faktor tersebut, tentunya mengarah kepada individu masing-

masing sehingga dalam penelitian ini menggunakan akhlak sebagai variabel 

moderasi. Akhlak digambarkan sebagai sikap atau perbuatan yang membawa kita 

pada suatu bentuk moral, karena seseorang yang berakhlak mulia adalah santun, 

taat pada perintah, jujur, dan membenarkan haq (benar) sambil memerangi bathil 

(salah) (Bulutoding et al., 2018). Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa 

mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran sebagaimana dalam 

Qs Surat Ali Imran ayat ke-104: 

نْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلََ الْْيَِْْ وَيََمُْرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاوُ  كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلتَْكُنْ مِّ ىِٕ
ٰۤ
 ل 

Terjemahannya: 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imran: 104). 

 

Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama RI (2016) menjelaskan bahwa pada 

ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada 

kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan 

hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara 

terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, 

menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan 
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adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang 

dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang 

menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah 

dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan 

di dunia dan akhirat. 

Akhlak dalam kehidupan manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam Islam. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam tidak luput memuat akhlak 

sebagai sisi penting dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2017). Masalah akhlak 

ini mendapatkan perhatian yang utama dalam ajaran Islam, karena betapa 

pentingnya akhlak, salah satu tugas Nabi Muhammad Saw adalah untuk 

memperbaiki akhlak manusia, supaya manusia memiliki perilaku yang baik dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah SAW: 

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." (H.R. 

Baihaqi). 

Pada penelitian sebelumnya menyarankan agar penelitian selanjutnya 

menggunakan variabel lain yang diindikasi akan berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud seperti menambahkan variabel proactive fraud audit dan 

variabel moralitas individu karena variabel yang digunakan dalam risetnya hanya 

berpengaruh sebesar 63,2% dan sebesar 36,8% dipengaruhi oleh variabel lain 

(Sumitariani & Adiputra, 2020). Berdasarkan latar belakang dan penelitian 

terdahulu, maka judul penelitian ini adalah pengaruh proactive fraud audit, 

whistleblowing system dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud 
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dalam pengelolaan keuangan daerah dengan akhlak sebagai variabel 

moderasi. Penelitian ini menjadikan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat besar 

sehingga perlu melakukan pencegahan sejak dini agar kerugian yang dialami bisa  

diminimalisir. Beberapa faktor yang diindikasi memiliki pengaruh terhadap 

pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan daerah diantaranya proactive fraud 

audit, whistleblowing system dan moralitas individu yang kemudian ditopang oleh 

akhlak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh proactive fraud audit terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

4. Bagaimana akhlak memoderasi pengaruh proactive fraud audit terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan? 
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5. Bagaimana akhlak memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

6. Bagaimana akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penlelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh proactive fraud audit terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

4. Untuk mengetahui akhlak memoderasi pengaruh proactive fraud audit 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Untuk mengetahui akhlak memoderasi pengaruh whistleblowing system 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 
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6. Untuk mengetaui akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian ini menyajikan beberapa referensi utama yang digunakan 

oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini. 

Tabel 1. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti  Judul Penelitian 
Pendekatan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 (Sumitariani & 

Adiputra, 

2020)  

Faktor-Faktor 

Penentu Keber-

hasilan Pencega-

han Fraud 

Pengelolaan keu-

angan daerah 

 Kuantitatif Budaya organisasi, 

Good Corporate Gov-

ernance dan Sumber 

daya manusia (SDM) 

berpengaruh positif ter-

hadap pencegahan fraud 

pada pengelolaan keu-

angan daerah 

2  (Widyawati et 

al., 2019) 

Pengaruh Kom-

petensi Sumber 

Daya Manusia, 

Whistleblowing 

System Dan Sis-

tem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan keu-

angan daerah 

(Studi Empiris 

Pada Badan 

Usaha Milik Desa 

Di Kabupaten 

Buleleng) 

 Kuantitatif Kompetensi sumber 

daya manusia, Whistle-

blowing System dan Sis-

tem Pengendalian Inter-

nal  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud pada 

BUMDes Se-Kabupaten 

Buleleng. 
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3 (Indrayani et 

al., 2019) 

Pengaruh Kom-

petensi 

Pengawas, Pen-

galaman Kerja, 

Dan Komitmen 

Organisasi Ter-

hadap Pendetek-

sian Kecurangan 

Pada Badan 

Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Se-

Kabupaten 

Buleleng 

Kuantitatif Kompetensi pengawas, 

Pengalaman kerja dan 

Komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pendeteksian 

kecurangan. 

4 (Suastawan et 

al., 2017) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, Pro-

active Fraud Au-

dit Dan Whistle-

blowing Ter-

hadap Pencega-

han Kecurangan 

Dalam Pengel-

olaan Dana Bos, 

(Studi Empiris 

Pada Sekolah-

Sekolah Di Ka-

bupaten 

Buleleng) 

Kuantitatif Secara simultan dapat 

diketahui bahwa Budaya 

organisasi Whistleblow-

ing dan Proactive Fraud 

Audit berpengaruh sig-

nifikan terhadap 

pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana 

BOS pada sekolah-

sekolah se-Kabupaten 

Buleleng. 

5 (Widiyarta et 

al., 2017) 

Pengaruh Kom-

petensi Sumber 

Daya Manusia, 

Whistleblowing 

System Dan Sis-

tem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan keu-

angan daerah 

(Studi Empiris 

Pada Badan 

Usaha Milik Desa 

Di Kabupaten 

Buleleng) 

Kuantitatif terdapat pengaruh posi-

tif dan signifikan antara 

kompetensi aparatur, 

budaya organisasi, whis-

tleblowing dan sistem 

pengendalian internal 

terhadap pencegahaan 

fraud dalam pengel-

olaan dana desa pada 

pemerintah desa di Ka-

bupaten Buleleng. 
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6 (Pramudyastuti 

et al., 2021) 

Pengaruh Penera-

pan Whistleblow-

ing System Ter-

hadap Tindak 

Kecurangan 

Dengan Indepen-

densi Sebagai 

Moderator 

Kuantitatif hasil penelitian menun-

jukkan bahwa penera-

pan whistleblowing sys-

tem pada Inspektorat 

Provinsi X meningkat-

kan temuan tindak 

kecurangan oleh audi-

tor. Independensi dalam 

penelitian ini juga be-

lum bisa memperkuat 

pengaruh antara penera-

pan whistleblowing sys-

tem dengan jumlah tin-

dak kecurangan 

7 (Sariwati & 

Sumadi, 2021) 

Pengaruh Kom-

petensi, Praktek 

Akuntabilitas dan 

Moralitas Indi-

vidu Terhadap 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Kuantitatif Komptensi tidak ber-

pengaruh signifikan ter-

hadap pencegahan 

kecurangan (fraud). 

Akuntabilitas dan Mo-

ralitas Individu ber-

pengaruh positif ter-

hadap pencegahan 

kecurangan (Fraud). 

8 (Dewi et al., 

2018) 

Pengaruh by-

stander effect, 

whistleblowing, 

asimetri informa-

si dan religiusitas 

terhadap ke-

cenderungan 

kecurangan pada 

badan usaha 

milik desa 

(BUMDES) di 

kecamatan 

Busungbiu. 

Kuantitatif 

Bystander Effect, Whis-

tleblowing, Asimetri 

informasi dan Religi-

usitas berpengaruh posi-

tif dan signifikan ter-

hadap kecenderungan 

kecurangan pada 

BUMDes di Kecamatan 

Busungbiu 

9 (Laksmi & 

Sujana, 2019) 

Moralitas Indi-

vidu dan Sistem 

Pengendalian In-

ternal  terhadap 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Kuantitatif Kompetensi sumber 

daya manusia, Moralitas 

berpengaruh dan sistem 

pengendalian internal 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan 

desa 
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10 (Noor Wahidin 

et al., 2020) 

Pengaruh Dimen-

si Fraud Triangle 

Terhadap 

Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Dengan Akhlak 

Sebagai Variabel 

Moderasi Pada 

Mahasiswa 

Akuntansi Uin 

Alauddin Makas-

sar 

Kuantitatif Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tekanan akademik, kes-

empatan, dan 

Rasionalisasi ber-

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap per-

ilaku kecurangan akad-

emik. 

hasil analisis regresi 

moderasi menunjukkan 

bahwa akhlak mampu 

memoderasi pengaruh 

tekanan akademik ter-

hadap perilaku 

kecurangan akademik. 

Namun tidak mampu 

memoderasi pengaruh 

kesempatan dan rasion-

alisasi terhadap perilaku 

kecurangan akademik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) khususnya pada 

pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya pencegahan kecurangan 

(fraud), banyak faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut khususnya 

pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya dalam mengelola keuangan daerah yaitu sebagai 

referensi yang dapat memberikan informasi (baik teoritis maupun empiris) 
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bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang 

akan datang. 

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menguji teori kecurangan 

yang digunakan dalam penelitian ini seperti ketiga variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan teori GONE yang 

dikembangkan oleh Jack Bologne (1993) sebagai penyempurnaan dari 

teori triangle fraud, dimana teori ini mengungkapkan alasan seseorang 

melakukan kecurangan (fraud). Dalam teori ini menyebutkan empat alasan 

seseorang melakukan tindakan kecurangan diantaranya: Greed 

(keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan) dan Exposure 

(pengungkapan). Faktor keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor 

yang berhubungan dengan individu seseorang sehingga dalam penelitian 

ini juga menguji apakah akhlak dapat menguatkan faktor-faktor yang 

dianggap berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

alternatif maupun dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Adanya pencegahan kecurangan (fraud) sejak dini dapat 

menjadikan daerah berkembang dan mencapai tujuan bersama dengan 

mengedepankan prinsip akuntabilitas, transapansi dan partisipatif. Dengan 

adanya penelitian ini pengelola keuangan daerah diharapkan dapat 

menjalankan aktivitasnya dengan meminimalisir tindakan kecurangan 
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(fraud) melalui upaya pencegahan atau bahkan pengungkapan ketika 

terjadi tindakan kecurangan oleh pihak tertentu. 

Manfaat bagi satuan pengendalian internal adalah untuk dijadikan 

sebagai dasar ataupun rujukan dalam melakukan pengendalian dan 

mendeteksi sejak dini kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum 

menjadi masalah besar dalam lembaga tersebut. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi audit internal pemerintah  

dalam mencegah kecurangan secara bersama serta pengelolaan keuangan 

sebagaimana mestinya dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipatif dan responsif. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS 

A. GONE Theory 

Teori GONE adalah teori yang popular digunakan dalam penelitian tentang 

fraud. Pada penelitian ini menggunakan teori GONE yang dikembangkan oleh 

Jack Bologne (1993) untuk menyempurnakan teori triangle fraud yang ditulis 

oleh Cressey (1953) dimana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan 

seseorang melakukan tindakan fraud. Teori ini mengidentifikasi empat faktor 

penyebab kecurangan, yaitu keserakahan (greed), peluang (opportunities), 

kebutuhan (need), dan pengungkapan (exposure). Keserakahan (greed) merujuk 

pada dorongan manusia yang bercorak serakah dan tamak terhadap kekayaan, 

kekuasaan, atau hal-hal material lainnya. Faktor ini berhubungan dengan sifat 

alami manusia yang memiliki potensi untuk menjadi serakah. Peluang 

(opportunities) adalah faktor yang terkait dengan adanya situasi atau sistem yang 

memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan. Faktor ini 

melibatkan kondisi organisasi, lembaga, atau lingkungan sosial yang 

memungkinkan terjadinya peluang korupsi atau kecurangan. Kebutuhan (need) 

adalah sikap mental individu yang tidak pernah merasa cukup dan terus menerus 

mencari pemenuhan kebutuhan yang tak terbatas. Sifat konsumtif dan keinginan 

yang tidak pernah puas merupakan bagian dari faktor ini. Pengungkapan 

(exposure) terkait dengan tingkat hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi atau 

kecurangan. Jika hukuman yang diberikan tidak memadai atau tidak cukup 

memberikan efek jera, pelaku dan orang lain cenderung tidak terpengaruh oleh 
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ancaman hukuman. Dampak pencegahan (deterrence effect) dari hukuman yang 

minim juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan. 

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat berkontribusi 

pada terjadinya kecurangan (fraud). Demi mencegah kecurangan, perlu adanya 

upaya untuk mengurangi keserakahan, menghilangkan peluang kecurangan, 

mengatasi kebutuhan yang tidak terpuaskan, dan meningkatkan efektivitas 

hukuman sebagai detterent (Bologne,1993) dalam (Isgiyata et al., 2018). 

Faktor greed dan need merujuk pada individu dari pelaku tindakan 

kecurangan (fraud), baik individu maupun kelompok tertentu dalam instansi yang 

dapat merugikan pihak lain sedangkan opportunity dan exposure berkaitan dengan 

keadaan sebuah organisasi atau instansi. Dari keempat faktor penyebab terjadinya 

fraud tersebut segalanya berpusat pada sikap rakus dan serakah (Greed). Sistem 

yang bobrok dalam sebuah organisasi atau instansi belum tentu membuat orang 

melakukan fraud, namun perilaku fraud bermula dari sikap serakah yang akut 

(Purwanto & Fachrizi, 2019). Seseorang yang melakukan tindakan kecurangan 

didasari oleh sifat serakah yang ada dalam diri setiap individu yang disebut greed 

yang merupakan salah satu pendorong seseorang melakukan kecurangan karena 

sifat serakah akan membuat seseorang cenderung rakus dan tidak pernah merasa 

puas. 

B. Proactive Fraud Audit 

Menurut (Badjuri, 2010) Fraud audit adalah proses pemeriksaan yang 

dilakukan untuk menginvestigasi kasus-kasus yang diduga melibatkan tindakan 

penyelewengan yang merugikan keuangan negara atau kasus korupsi. Ruang 

lingkup fraud auditing mencakup pencegahan fraud (preventive); pendeteksian 
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fraud (detective); dan penginvestigasian fraud (investigative). Pencegahan fraud 

(preventive) adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya fraud dengan cara 

menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan 

fraud (Badjuri, 2010). Mengevaluasi penggunaan disiplin audit kecurangan 

dilakukan di lingkungan auditor pemerintah untuk mencegah anomali yang 

merugikan keuangan negara, sehingga sangat penting untuk mengurangi 

pencurian dana. 

Proactive fraud audit merujuk pada prosedur audit proaktif di mana auditor 

secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk 

mengidentifikasi potensi kecurangan (Suastawan et al., 2017).  Proactive fraud 

audit adalah tindakan pencegahan yang dapat mendeteksi kemungkinan penipuan 

dan kejahatan sebelum keadaan ini berkembang menjadi penipuan atau kejahatan 

yang lebih serius. Menurut  (Jeandry, Gregorius, 2021) Kurangnya upaya 

pencegahan kecurangan telah menjadi salah satu faktor yang berperan dalam 

meningkatnya praktik kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur audit 

yang dapat secara efektif melacak aktivitas suatu instansi atau perusahaan dalam 

mengelola dana, sehingga kecurangan dapat dideteksi sejak dini. Untuk alasan ini, 

proactive fraud audit yang kuat memainkan peran penting dalam mengurangi 

tingkat kecurangan atau anomali sehingga informasi dapat dikumpulkan dan 

diberikan dengan lebih tepat dan sejalan dengan prosedur yang diikuti. 

C. Whistleblowing System 

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

whislteblowing system merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan 
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orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

didalam organisasi tempatnya bekerja. Whistleblower dapat memanfaatkan 

whistleblowing system untuk mengungkapkan dan melaporkan tindakan 

kecurangan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menemukan, mengurangi 

dampaknya, dan pada akhirnya memberantas kecurangan atau penipuan yang 

dilakukan oleh individu-individu di dalam organisasi (Widiyarta et al., 2017). 

Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk membocorkan 

kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak 

lain (Wahyudi et al., 2019). Sedangkan orang yang melakukan pelaporan disebut 

sebagai whistleblower. Whistleblower adalah karyawan dari organisasi itu sendiri 

(pihak internal), akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pelapor berasal 

dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Whistleblower adalah 

pekerja organisasi (pihak internal), tetapi ada juga pelapor dari sumber luar 

(pelanggan, pemasok, masyarakat). Laporan harus memberikan bukti, fakta, atau 

indikator yang jelas tentang adanya pelanggaran yang diklaim sehingga dapat 

diketahui atau ditindaklanjuti (Pamungkas et al., 2017). Whistleblower harus 

memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data tersebut akan 

digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu indikator dalam 

penguatan pengawasan adalah penerapan whistleblowing system. Salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi yaitu pembangunan zona integritas. Zona integritas menuntut 

agar semua instansi pemerintah bisa menerapkan wilayah yang bebas dari korupsi 

dan wilayah birokrasi yang bersih serta melayani. Salah satu proses wajib yang 

harus dilalui instansi dalam pembangunan zona integritas adalah implementasi 

whistleblowing system (Pramudyastuti et al., 2021). 

D. Moralitas Individu 

Moralitas individu adalah perilaku atau sikap seseorang yang cenderung pada 

kebaikan tanpa pamrih atau tidak meminta balasan. Moralitas dianggap bentuk 

baik atau tidaknya sikap atau perilaku yang dimiliki individu (Sariwati & Sumadi, 

2021). Semakin rendah moral seseorang, potensi terjadinya tindakan kecurangan 

(fraud) cenderung meningkat. Buruk ataupun rendahnya moralitas setiap individu 

maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan (Wati & Indraswarawati, 2021). 

Pernyataan sama disampaikan oleh (Noviani et al., 2022) bahwa individu yang 

memiliki tingkat penalaran moral rendah cenderung memanfaatkan kekurangan 

pengendalian internal di dalam organisasi untuk keuntungan pribadi mereka, 

seperti terlibat dalam kecurangan atau aktivitas yang tidak etis (fraud). Namun, 

dengan tidak adanya aspek pengendalian internal di perusahaan, orang dengan 

tingkat penalaran moral yang tinggi tidak akan melakukan kecurangan yang tidak 

etis dan akan merugikan banyak pihak.  

E. Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut The Association of Cerrtified Fraud Examiners (ACFE), fraud 

adalah suatu tindakan penipuan atau kekeliruan yang disengaja untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat merugikan pihak lain. Terjadinya suatu kecurangan merupakan 
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tindakan yang disengaja, dimana apabila kecurangan tersebut tidak dapat 

terdeteksi oleh suatu pengauditan maka akan menimbulkan efek yang merugikan 

bagi perusahaan. Kecurangan (fraud) adalah suatu jenis penipuan yang dilakukan 

dengan maksud menimbulkan kerugian tanpa sepengetahuan pihak yang dirugikan 

dan menguntungkan pelaku penipuan tersebut (Widyawati et al., 2019).  

Kecenderungan kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan 

menjadi isu yang menonjol serta penting dimata masyarakat (Widyawati et al., 

2019). Dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindakan kecurangan ini 

maka untuk memberantas serta meminimalkan timbulnya permasalahan 

kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi harus dicegah dan dideteksi 

terlebih dahulu. Menurut Badjuri, A. (2010) menyatakan bahwa ruang lingkup 

fraud auditing mencakup pencegahan fraud (preventive); pendeteksian fraud 

(detective); dan penginvestigasian fraud (investigative). Pencegahan fraud 

(preventive) adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya fraud dengan cara 

menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan 

fraud.  

F. Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari bentuk jamaknya "khuluqun", yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Secara istilah, akhlak 

merujuk pada pengetahuan yang menjelaskan mengenai nilai-nilai baik dan buruk, 

yang mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan 

pekerjaan mereka. Kata khuluq disebutkan dalam QS. Al-Qalam ayat 4: 

 وَانَِّكَ لَعَل ى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 
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Terjemahannya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang    

agung". 

 

(Kementerian Agama RI, 2016) pada ayat ini menjelaskan bahwa 

sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Karena Tuhanmu 

yang mendidikmu dengan akhlak Al-Qur’an. Firman Allah tersebut menunjukkan 

bahwa kata khuluq merupakan perilaku Rasulullah SAW. yang telah menjadi ke-

biasaan. Menurut Quraish Shihab dalam (Mustopa, 2014), kata khuluq dalam ayat 

tersebut jika tidak dibarengi dengan objektifnya, maka berarti budi pekerti yang 

luhur, tingkah laku dan watak terpuji. 

Pada dasarnya, akhlak merupakan karakteristik yang melekat dalam diri 

seseorang dan terwujud melalui perilaku atau perbuatan mereka. Akhlak 

digambarkan sebagai sikap atau perbuatan yang membawa kita pada suatu bentuk 

moral, karena seseorang yang berakhlak mulia adalah santun, taat pada perintah, 

jujur, dan membenarkan haq (benar) sambil memerangi bathil (salah) (Bulutoding 

et al., 2018). Akhlak merupakan perilaku yang tampak (terlihat) dengan jelas, baik 

dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. 

Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun 

pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola 

perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam (Habibah, 

2015).  

G. Rerangka Pikir 

Proactive fraud audit merupakan aktivitas audit preventif yang secara 

proaktif mencari dan mengumpulkan informasi agar dapat mendeteksi sedini 

mungkin kemungkinan adanya kecurangan. Whistleblowing System adalah wadah 
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bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. 

Moralitas Individu adalah kemampuan seseorang dalam membedakan hal yang 

baik dan yang buruk. Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

adalah langkah awal dalam mencegah terjadinya fraud dengan cara 

menghilangkan atau meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Akhlak digambarkan sebagai sikap atau 

perbuatan yang membawa kita pada suatu bentuk moral, karena seseorang yang 

berakhlak mulia adalah santun, taat pada perintah, jujur, dan membenarkan haq 

(benar) sambil memerangi bathil (salah). 

Gambar 2. 1 
Rerangka Pikir 
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H. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam teori GONE, opportunity dan exposure berkaitan dengan keadaan 

sebuah organisasi atau instansi. Opportunity atau peluang dengan sistem yang 

menciptakan pilihan-pilihan korupsi yang dikaitkan dengan status 

organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat, memungkinkan seseorang 

melakukan kecurangan (fraud). Exposure atau hukuman bagi koruptor rendah 

tidak memberikan efek jera bagi pelaku atau individu lain (Bologna) dalam 

(Isgiyata et al., 2018). Untuk mencegah hal tersebut maka perlu pengendalian 

internal yang baik dengan melakukan tindakan proactive fraud audit sebelum 

terjadinya tindakan kecurangan. 

Proactive fraud audit adalah tindakan pencegahan yang dapat mendeteksi 

kemungkinan penipuan dan kecurangan sebelum keadaan ini berkembang 

menjadi penipuan atau kecurangan yang lebih serius (Suastawan et al., 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Suastawan et al., 2017) menemukan 

bahwa proactive fraud audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah se-Kabupaten 

Buleleng. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melati et al., 2022) 

yang menunjukkan bahwa proactive fraud audit berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah di 

Kecamatan Tampan Pekanbaru. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini 

menurunkan hipotesis sebagai berikut: 
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H1 : Proactive Fraud Audit Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Fraud 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

whislteblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan 

orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

didalam organisasi tempatnya bekerja. Whistleblower dapat menggunakan 

whistleblowing system untuk mengungkap dan melaporkan tindakan 

kecurangan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, 

memitigasi, dan pada akhirnya memberantas kecurangan atau penipuan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak internal organisasi (Widiyarta et al., 2017). 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, whistleblowing system dianggap 

berpengaruh dalam upaya pencegahan fraud. Pengelolaan keuangan daerah 

harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga 

penerapan whistleblowing system dapat dijadikan sebagai media informasi 

untuk mendeteksi tindak kecurangan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Widyawati et al., 2019) menemukan bahwa 

whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan 

fraud pada BUMDes Se-Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Dewi et al., 2018) mengemukakan bahwa whistleblowing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada 
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BUMDes di Kecamatan Busungbiu. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Whistleblowing System Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Fraud 

pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

3. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam teori GONE, greed merujuk pada keserakahan dan kerakusan yang 

secara potensial ada dalam diri setiap manusia sedangkan need atau kebutuhan 

adalah sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, komsumtif dan selalu 

sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai (Bologna) dalam (Isgiyata et al., 

2018). Kedua hal tersebut mendorong seseorang melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang dapat 

merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Untuk mencegah terjadinya 

kecurangan (fraud) maka moralitas dari setiap individu sangat berpengaruh. 

(Budi aningsih) dalam (Udayani dan Sari, 2017) menyatakan bahwa 

Moralitas terjadi ketika seseorang bertindak baik karena mereka sadar akan 

komitmen dan tanggung jawab mereka, bukan karena mereka ingin 

mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Orang-orang dengan 

tingkat penalaran moral yang buruk lebih cenderung mengambil keuntungan 

dari kurangnya aspek pengendalian internal organisasi untuk keuntungan 

mereka sendiri (self-interest), seperti perilaku yang berhubungan dengan 

penipuan akuntansi. Sementara itu, meskipun tidak adanya aspek pengendalian 

internal di perusahaan, orang dengan tingkat pemikiran yang tinggi tidak akan 
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melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak 

pihak(Noviani et al., 2022). Hal ini didukung oleh pernyataan dari (Wati & 

Indraswarawati, 2021) semakin rendah moral seseorang maka semakin besar 

kemungkinan terjadinya kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian ini menurunkan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Moralitas Individu Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Fraud 

pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

4. Ahklak Memoderasi Pengaruh Proactive Fraud Audit terhadap 

Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

Disiplin ilmu fraud audit ini digunakan untuk mencegah kecurangan yang 

sifatnya dapat merugikan pihak tertentu, maka penting guna  meminimalisir 

terjadinya kecurangan. Proactive fraud audit menghasilkan prosedur audit 

proaktif di mana auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan 

menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi potensi aktivitas 

penipuan (Suastawan et al., 2017).  

Dalam proses audit tersebut, seorang auditor dituntuk untuk 

bersikap  jujur, adil, dan sebenar-benarnya sehingga dibutuhkan ahklak yang 

baik demi mencegah terjadinya benturan kepentingan. Karena seseorang yang 

berakhlak baik adalah santun, taat pada perintah, jujur, dan membela haq 

(benar) dan menentang yang batil (salah) (Bulutoding et al., 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menurunkan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H4 : Akhlak Memoderasi Pengaruh Proactive Fraud Audit terhadap 

Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Keuangan Daerah 

5. Ahklak Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System terhadap 

Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk membocorkan 

kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak 

lain (Wahyudi et al., 2019). Whistleblowing dalam perspektif Islam berbeda 

dengan perspektif barat karena berasal dari unsur tauhid dan syariah. Dalam 

Islam whistleblowing merupakan perwujudan dari Islah dan Amr Ma’ruf nahi 

Munkr, bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist, dimana Amr Ma’ruf nahi 

Munhar memerintahkan yang baik dan melarang yang salah atau jahat 

(Puspitosari, 2019). Tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada 

niatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi niat seseorang salah satunya 

adalah adalah ahklak. Akhlak terkait erat dengan akidah dan syariah. Moralitas 

dengan demikian merupakan pola perilaku yang mengumpulkan bagian-bagian 

dari kepercayaan dan kepatuhan sedemikian rupa sehingga tercermin dalam 

perilaku yang baik. Dengan ahklak baik yang dimiliki akan mendorong 

seseorang melakukan whistleblowing. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian ini menurunkan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Akhlak Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System terhadap 

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
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6. Ahklak Memoderasi Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan 

Fraud pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

Teori GONE mengemukakan empat faktor penyebab fraud  tetapi dari 

keempat faktor tersebut segalanya berpusat pada sikap rakus dan serakah 

(greed). Sistem yang bobrok dalam sebuah organisasi atau instansi belum tentu 

membuat orang melakukan fraud, namun perilaku fraud bermula dari sikap 

serakah yang akut (Purwanto & Fachrizi, 2019). Sikap serakah dan rakus 

merupakan implikasi dari tingkat moralitas yang rendah sehingga penting 

untuk meningkatkan moralitas setiap individu. Menurut (Wati & 

Indraswarawati, 2021) dalam penelitiaannya menyebutkan bahwa semakin 

rendah moral dalam diri seseorang maka potensi terjadinya terjadinya tindakan 

kecurangan (fraud) akan semakin tinggi. 

Akhlak dengan moralitas memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas 

masalah baik dan buruk tingkah laku manusia namun yang membedakan terletak 

pada dasarnya sebagai cabang filsafat dimana moral bertitik tolak dari pikiran dan 

kebiasaan manusia sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 

Dengan demikian, ahklak yang baik akan meningkatkan moralitas seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menurunkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H6 : Akhlak Memoderasi Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan 

Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah suatu pendekatan penelitian ilmiah yang sistematis untuk menginvestigasi 

bagian-bagian, fenomena, serta hubungan-hubungannya dalam suatu studi (Ahyar 

et al., 2020). Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan 

menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena alam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kausal 

komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan jenis penelitian ex post facto, 

yaitu penelitian tersebut dilakukan setelah perbedaan-perbedaan dalam variabel 

bebas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perlakuan sebagaimana dalam 

penelitian eksperimen memberikan batasan tentang penelitian ex post facto, yakni 

penyelidikan empiris yang sistematis (Wicaksono, 2015). Langkah kerja 

penelitian kausal komparatif secara umum adalah mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah, studi pustaka, menentukan kerangka berpikir, hipotesis 

penelitian, desain penelitian, menentukan populasi, sampel, teknik sampling, 

menentukkan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data dengan 

menggunakan perhitungan statistik yang relevan kemudian menyusun laporan 

penelitian secara menyeluruh . 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

yang berlokasi di Jl. Fitrah No.4, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan 90615. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurun 

waktu Desember 2022 sampai Februari 2023. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah objek penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, umbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian 

(Margono, 2004) dalam (Ahyar et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini 

yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagain anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel (Husain dan Purnomo, 2001) 

dalam (Ahyar et al., 2020). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini 

menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih 

sampel. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data subjek yang diperoleh dari jawaban yang 

diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang dalam 
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kuesioner. Data subjek adalah jenis data yang berupa opini, lisan dan 

ekspresi dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi objek penelitian 

(responden). 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

sumber data yang diperoleh dari sumber data asli dan tidak melalui 

perantara. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh 

secara langsung berupa tanggapan yang dijawab langsung oleh koresponden 

melalui kuesioner. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

yang berisikan daftar pernyataan yang kemudian akan diberikan tanggapan oleh 

responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat petanyaan kepada responden untuk 

dijawabnya. Daftar pertanyaan tertentu disampaikan peneliti kepada responden 

berkaitan dengan bidang kajian yang diteliti (Ahyar et al., 2020). 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala 

likert berjenjang 5 yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Melalui skala ini peneliti dapat mengukur persepsi seseorang tentang 

sesuatu yang sejatinya tidak nampak tapi bisa diketahui besar kecilnya melalui 

instrumen ini (Ahyar et al., 2020). Kuesioner diberikan secara langsung kepada 

responden dengan cara mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. 
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H. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus 

atau aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian agar data lebih 

sederhana dan mudah diinterpretasikan. Analisis data merupakan suatu proses 

yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari 

analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dari data tersebut, 

yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab 

pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi 

linear berganda, dan uji regresi moderasi. Untuk melakukan analisis data tersebut, 

digunakan program komputer IBM SPSS 26.  

1. Analisis Data Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel yang diteliti. Analisis statistik deskriptif adalah statistik 

yang berfungsi memberikan deskripsi dan gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Langkah-langkah analisis statistik deskriptif yaitu dengan menentukan 

range (jangkauan), menentukan jumlah kelas interval, menghitung panjang 

kelas interval dan menghitung presentase. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas 

Penetapan atau ketelitian pengukuran suatu instrumen menjadi pokok 

uji validitas data. Uji validasi bertujuan untuk mengetahui apakah 
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kuesioner yang digunakan dalam penelitian valid dengan mengukur 

kualitasnya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan 

di dalamnya dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh 

kuesioner tersebut. Kriteria pengujian validasi yaitu, sebagai berikut:  

1. Jika r hitung positif dan r hitung > r table maka butir pernyataan 

tersebut adalah valid. 

2. Jika r hitung negatif dan r hitung < table maka butir pernyataan 

tersebut adalah tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Ada dua 

cara untuk mengukur reliabilitas: baik dengan mengukur korelasi antara 

jawaban atas pertanyaan atau dengan mengukur sekali saja (one shot). 

Dalam hal ini, pengukuran dilakukan satu kali, dan hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain. Untuk menguji reliabilitas 

kuesioner digunakan teknik cronbach alpha, dimana:  

1) Jika nilai cronbach alpha >0.60 atau lebih besar daripada 0.60 maka 

variabel dikatakan reliabel atau konsisten. 

2) Jika nilai cronbach alpha ˂0.60 atau lebih kecil daripada 0.60 maka 

variabel dikatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. 
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3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diolah sah 

serta terdistribusi dengan normal. Maka dari itu, data tersebut akan diuji 

melalui uji asumsi klasik yaitu:  

a. Uji normalitas  

Dalam model regresi, uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya berdistribusi 

normal atau tidak normal. Hasil uji statistik akan lebih rendah jika suatu 

variabel tidak berdistribusi normal. Regresi dianggap baik jika data 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, 

uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05 (5%), 

maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi 

normal. 

2) Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 

(5%), misalnya 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki distribusi normal. 

Dengan demikian, p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan 

data memiliki distribusi normal, sedangkan p-value yang kurang dari 

0,05 menunjukkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara 

variabel independen dalam model regresi. Jika tidak ada korelasi yang 

signifikan antara variabel independen, maka model regresi dianggap 

baik. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi, 

kita dapat melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Nilai toleransi mengukur sejauh mana variabilitas dari suatu variabel 

independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya 

sedangkanVIF mengukur sejauh mana varian dari suatu koefisien regresi 

yang dipengaruhi oleh multikolinearitas. 

1) Jika nilai VIF ˂10 dan nilai Tolerance ˃0,01, maka dinyatakan tidak 

terjadi multikolinearitas. 

2) Jika nilai VIF ˃10 atau nilai Tolerance ˂0,01 maka dinyatakan terjadi 

multilinearitas. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah metode yang digunakan untuk 

menentukan apakah terdapat variasi yang tidak konstan dalam residual 

kesalahan antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam 

model regresi. Model regresi dianggap baik jika tidak ada 

heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan 

meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual 

(ABS_RES). Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada pola 
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atau hubungan antara variabel independen dengan pola 

heteroskedastisitas dalam residual. 

1) Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residual ˃0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

2) Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residual ˂ 0,05 maka  terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara 

variabel dalam model prediksi dan perubahannya dari waktu ke waktu. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mencari tanda-tanda korelasi antara dua 

kumpulan data. 

Dalam penelitian ini digunakan run test untuk melakukan uji 

autokorelasi. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik juga 

dapat digunakan untuk menentukan apakah residual berkorelasi tinggi. 

Dikatakan bahwa residunya acak atau tidak ada korelasi di antara 

keduanya. Uji Run test digunakan untuk menentukan apakah data 

residual memiliki pola sistematis atau terjadi secara acak. Hipotesis dasar 

dalam uji Run test adalah sebagai berikut: 

HO: Residual (res_1) terjadi secara acak. 

HA: Residual (res_1) tidak terjadi secara acak. 

Berdasarkan hipotesis dasar tersebut, pengambilan keputusan dalam 

uji statistik dengan Run test dilakukan sebagai berikut: 
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1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka HO ditolak 

dan HA diterima. Ini berarti terdapat bukti statistik yang cukup 

untuk menyatakan bahwa data residual tidak terjadi secara acak 

(sistematis). 

2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05, maka HO diterima 

dan HA ditolak. Ini berarti tidak ada bukti statistik yang cukup 

untuk menyatakan bahwa data residual tidak terjadi secara acak. 

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa data residual terjadi 

secara acak. 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah metode yang digunakan untuk membuat 

keputusan berdasarkan analisis data dari uji coba yang terkontrol atau 

observasi yang tidak terkontrol. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah 

untuk memutuskan apakah akan menolak atau menerima pernyataan atau 

asumsi yang telah dibuat. Pengujian hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk 

mengumpulkan bukti berbasis data dan dapat memberikan kepastian dalam 

pengambilan keputusan yang objektif. Uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah: 

a. Uji Regresi linier berganda (Multiple Regression) 

Uji Regresi Linear Berganda (Multiple Regression) digunakan untuk 

menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu 

variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Secara 
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sistematis, model regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan rumus 

berikut:  

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + e 

Dimana: 

Y   = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan keuangan daerah  

α   = Konstanta  

X1  = Proactive Fraud Audit  

X2  = Whistleblowing System 

X3  = Moralitas Individu  

β 1-β 3  =  Koefisien regresi berganda  

e    = Error Term  

b. Moderated Regression Analysis (MRA)  

Moderated Regression Analysis (MRA), atau sering disebut juga uji 

interaksi, merupakan aplikasi khusus dari regresi linear berganda di mana 

dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi antara dua atau 

lebih variabel independen. Dalam MRA, kita menguji apakah hubungan 

antara variabel independen dan dependen dapat dipengaruhi atau 

dimoderasi oleh variabel independen lainnya. Interaksi ini lebih disukai 

oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi 

antara X1, X2 dan X3 dan berpengaruh terhadap Y. Bentuk persamaannya 

adalah sebagai berikut: 

     Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X1M + β5X2M + β6X3M + e 

Keterangan :  
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Y  = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

α  = Konstanta  

X1   = Proactive Fraud Audit   

X2   = Whistleblowing System 

X3 = Moralitas Individu  

M  = Ahklak   

β    =  Koefisien Regresi  

e    =  Error Term  

c. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
 pada dasarnya merencanakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk memahami keragaman 

variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dalam kisaran 

nol hingga satu. Nilai R
2
 memiliki interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R

2
 ≤ 

1). variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang 

diperlukan untuk mendeteksi variabel terikat jika nilai R
2
 (Adjusted R 

square) bernilai besar (mendeteksi 1). Sebaliknya, jika R
2
 yang rendah 

menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk 

mengkategorikan variabel dependen masih sangat terbatas. Kriteria untuk 

analisis koefisien determinasi adalah, sebagai berikut: 

1) Jika R
2
 mendekati 0 berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen tidak kuat. 

2) Jika R
2
 mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat. 
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d. Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam 

menjelaskan variabel dependen. Nilai probabilitas dengan tingkat 

signifikansi 0,05 mengungkapkan temuan uji statistik F. H0 ditolak jika 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. 

Perbandingan antara F hitung dan F tabel digunakan dalam pengujian 

signifikansi secara simultan terhadap pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam analisis regresi linear berganda. 

Berikut adalah penafsiran dari perbandingan antara F hitung dan F tabel: 

1) Jika F hitung lebih besar dari F tabel (F calculated > F table), maka 

hipotesis nol (H0) ditolak. Ini berarti terdapat bukti statistik yang 

cukup untuk menyatakan bahwa variabel independen secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan kata lain, model regresi secara keseluruhan memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel 

dependen. 

2) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel (F calculated < F table), maka 

hipotesis nol (H0) diterima. Ini berarti tidak ada bukti statistik yang 

cukup untuk menyatakan bahwa variabel independen secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Dalam hal ini, model regresi secara keseluruhan tidak memberikan 
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kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel 

dependen. 

e. Regresi Secara Parsial  

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis untuk menunjukkan pengaruh 

setiap variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat. Untuk 

mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada tiga cara yaitu: 

1) Membandingkan t hitung dengan t table 

a) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel 

independen berpengaruh signifikan secara individual terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap 

variabel dependen. 

2) Melihat nilai probabilitas dengan α = 0,05  

a) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

b) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. 

3) Jika hasil penelitian berada dibawah tingkat signifikan namun tidak 

sesuai dengan arah hipotesis (positif), maka hipotesis ditolak. 

I. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah berikut ini: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 3 

variabel independen, dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Proactive Fraud Audit (X1) 

Proactive fraud audit mengacu pada prosedur audit proaktif di mana 

auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi 

untuk mengidentifikasi potensi kegiatan penipuan (Suastawan et al., 

2017). Variabel proactive fraud audit di ukur menggunakan indikator 

yang di adopsi oleh (Suastawan et al., 2017), yaitu: 

1) Identifikasi risiko terjadinya fraud 

2) Identifikasi gejala fraud untuk exposure 

3) Melakukan pendekatan audit investigatif pada gejala fraud yang 

teridentifikasi.  

b. Whistleblowing System (X2) 

Whistleblowing system adalah sebuah media bagi whistleblower untuk 

mengungkap dan melaporkan indikasi tindak kecurangan. Upaya ini 

bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian mengungkap 

kecurangan atau penipuan baik yang dilakukan pihak internal maupun 

pihak eksternal organisasi (Widiyarta et al., 2017). Variabel 

whistleblowing system di ukur menggunakan indikator yang di adopsi 

oleh (Widiyarta et al., 2017), yaitu:  

1) Efektivitas penerapan whistleblowing system 

2) Cara pelaporan apabila ada pelanggaran 

3) Manfaat dari whistleblowing system 
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c. Moralitas Individu (X3) 

Moralitas merupakan suatu nilai positif yang dimiliki seorang 

individu. Individu dapat dikatakan bermoral jika dapat membedakan hal 

yang baik dan yang buruk (Dewi et al., 2018). Variabel moralitas 

individu di ukur menggunakan indikator yang di adopsi oleh (Dewi et al., 

2018), yaitu: 

1) Kesadaran diri 

2) Taat aturan 

3) Cara berpikir 

4) Cara  bertindak 

5) Keinginan berubah 

6) Evaluasi diri 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat dari variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pencegahan fraud (preventive) adalah langkah awal untuk mencegah 

terjadinya fraud dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-

faktor penyebab terjadinya kecurangan fraud (Widiyarta et al., 2017). 

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan indikator adopsi 

dari (Laksmi & Sujana, 2019): 

1) Struktur Pengendalian Internal yang Baik. 
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2) Aktivitas Pengendalian yang Efektif. 

3) Meningkatkan Kultur Organisasi. 

3. Variabel Moderasi (M) 

Variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel ini dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan keduanya. Variabel moderasi dalam penelitian 

ini adalah akhlak. Akhlak diartikan sebagai sikap atau perilaku yang 

mengarahkan kita pada bentuk moral, dikarenakan seseorang yang 

berakhlak baik yakni orang yang bersikap sopan santun, mentaati perintah, 

jujur, serta membenarkan yang haq (benar) dan melawan yang batil (salah) 

(Bulutoding et al., 2018). Adapun indikator yang digunakan dalam 

mengukur variabel pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

menggunakan indikator adopsi dari (Bulutoding et al., 2018): 

1) Pemahaman logis, fitrah, dan perintah 

2) Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi 

3) Norma-norma yang berlaku 

4) Taat terhadap aturan 

5) Menyadari bahwa perilaku kecurangan selalu diawasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran singkat Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dibentuk dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat menyelenggarakan unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh 

Inspektur yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar, Inspektorat 

mempunyai fungsi yaitu:  

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan 

fungsinya 

2. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

Pemerintahan daerah Inspektorat memiliki peran sebagai unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan Pada pengawasan. Susunan organisasi Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat; 

1) Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan;  

2) Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut; 

c. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari: 

1) Inspektur Pembantu Wilayah I; 

2) Inspektur Pembantu Wilayah II; 

3) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan 

4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; 

d. Jabatan Fungsional Pengawasan, jabatan fungsional pengawasan pada 

Inspektorat terdiri dari : 

1) Auditor 

2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, 

3) Auditor Kepegawaian 

4) Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana. 
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3. Tugas dan Fungsi 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam 

melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur 

di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, 

secretariat menyelenggarakan fungsinya: 

1) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 

analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan 

evaluasi pencapaian kinerja; 

3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III 

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III mempunyai tugas membantu 

Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional 

terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah 

pada perangkat daerah. 

c. Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar terdiri 

atas 2 (dua) jenis yakni Jabatan Fungsional Pengawasan dan Jabatan 
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Fungsional Umum/Pelaksana. Jabatan Fungsional Pengawasan terdiri 

atas 3 kelompok jabatan yakni Auditor, Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Auditor Kepegawaian. Tugas 

dan fungsi jabatan fungsional pengawasan secara umum ialah 

melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi 

dan monitoring serta consulting dan assistensi. 

4. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

Gambar 4. 1 
Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 
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B. Karakteristik Responden 

Penelitian ini memiliki responden yang terdiri dari Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dan 

dalam penelitian ini mendapatkan responden sebanyak 41 responden yang 

dapat dijadikan sebagai data dengan cara mengisi kuesioner secara 

lengkap dan benar kuesioner yang diberikan agar layak di analisis datanya 

dan dilanjut untuk kepentingan penelitian ini. 

Karakteristik responden dalam penelitian ini di kelompokkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dan lama 

bekerja. Agar dapat memperjelas karakteristik tersebut, maka disajikan 

tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini. 

1. Karakteristik Responen Berdasarkan Usia 

Tabel 4. 1 
Persentase Usia Responden 

No Umur Frekuensi (Orang) Presentase 

1 31-40 Tahun  11  26.8 

2 41-50 Tahun  21  51.2 

3 >50 Tahun  9   22.0  

Jumlah 41  100.0  

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa responden 

terbanyak adalah yang berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau 

51,2%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah yang berusia >50 

tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 22,0%. Maka dapat disimpukan bahwa 

seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar adalah berusia 

produktif. 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4. 2 
Persentase Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Presentase 

1   Laki-Laki 25  61.0 

2 Perempuan 16  39.0 

Jumlah 41 100.0  

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa responden 

terbayak adalah yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang 

atau 61,0%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah yang berjenis 

kelamin perempuan yaitu 16 orang atau 39,0%. Maka dapat di simpulkan 

bahwa ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yang berjenis 

kelamin laki-laki lebih mendominasi. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4. 3 

Persentase Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi (Orang) Presentase 

1 Strata 1/Sarjana 25  61.0 

2 Strata 2/Magister 16  39.0 

Jumlah 41 100.0  

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa responden 

terbesar adalah yang pendidikan terakhirnya Strata 1/Sarjana yaitu 

sebanyak 25 orang atau 61,0%. Sedangkan jumlah responden terendah 

adalah yang pendidikan terakhirnya Strata 2/Magister yaitu sebanyak 16 

orang atau 39,0%. Maka dapat disimpulkan bahwa ASN di Inspektorat 
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Daerah Kabupaten Takalar yang pendidikan terakhirnya S1/Sarjana lebih 

mendominasi. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4. 4 
Persentase Jabatan Responden 

No Jabatan Frekuensi (Orang) Presentase 

1 PPUPD 21  51.2 

2 Auditor 15  36.6 

3 Analisis Tindak Lanjut LPH 3 7.3 

4 Penata Keuangan 2 4.9 

Jumlah 41 100.0  

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa responden 

terbesar adalah yang menjabat sebagai PPUPD yaitu sebanyak 21 orang 

atau 51,2%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah penata 

keuangan yaitu sebanyak 2 orang atau 4,9%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yang menjabat 

sebagai PPUPD lebih mendominasi. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4. 5 
Persentase Lama Bekerja Responden 

No Lama Bekerja Frekuensi (Orang) Presentase 

1 <10 Tahun 6  14.6 

2 10-20 Tahun 26  63.4 

3 21-30 Tahun 4 9.8 

4 >30 Tahun 5 12.2 

Jumlah 41 101.0  

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa responden 

terbesar adalah yang bekerja selama 10-20 tahun yaitu sebanyak 26 orang 

atau 63,4%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah yang bekerja 

selama 21-30 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 9,8%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yang 

bekerja selama 10-20 tahun lebih mendominasi. 

C. Analisis Deskriptif 

Deskripsi variabel dari 41 responden dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4. 6 
Statistik Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 41 30 45 37.61 3.331 

 X2 41 32 44 37.07 3.173 

X3 41 20 29 22.83 2.568 

Y 41 31 44 37.54 3.494 

M 41 19 30 26.49 2.899 

Valid N (listwise) 41     

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.6, analisis yang dilakukan dengan statistik deskriptif 

pada proactive fraud audit menghasilkan hasil dengan mean (rata-rata) 37,61 dan 

standar deviasi 3.331, nilai terendah adalah 30, sedangkan nilai tertinggi adalah 

45. Analisis statistik deskriptif whistleblowing system menghasilkan mean (rata-

rata) 37,07, standar deviasi 3,173, nilai minimum 32, dan nilai maksimum 44. 

Analisis deskriptif variabel moralitas individu menunjukkan mean (rata-rata) 

22,83, standar deviasi 2,568, nilai terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi sebesar 

29. Variabel pencegahan fraud memiliki mean (rata-rata) 37,54, standar deviasi 
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3,494, nilai minimal 31, dan nilai maksimal 44,00. Variabel akhlak menunjukkan 

mean (rata-rata) 26,49 , standar deviasi 2,899, nilai terendah sebesar 19 dan nilai 

tertinggi 30. 

1. Analisis Deskriptif Variabel Proactive Fraud Audit 

Tanggapan responden terhadap pertanyaan seperti yang ada di kuesioner 

yang diberikan kepada mereka berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif 

jawaban responden mengenai variabel proactive fraud audit. Variasi jawaban 

responden untuk variabel proactive fraud audit dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut.  

Tabel 4. 7 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Proactive Fraud Audit 

Item  

Pertanyaan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X1.1 
- - 8 27 6 

162 3,95 
- - 19,5% 65,9% 14,6% 

X1.2 
- - 4 19 18 

178 4,34 
- - 14,60% 46,3% 43,9% 

X1.3 
 - 1 3 17 20 

179 4,37 
-  2,4% 7.3 % 41,5% 48,8% 

X1.4 
 - 1 4 28 8 

166 4,05 
 - 2,4% 9,8% 68,3% 19,5% 

X1.5 
 - 1 2 16 22 

182 4,24 
 - 2,4% 4,8% 39,0% 53,7% 

X1.6 
 -  - 1 27 13 

176 4,29 
 -  - 2,4% 65,9% 31,7% 

X1.7 
 -  - 4 24 13 

173 4,22 
 -  - 9,8% 58,5% 31,7% 

X1.8 
 -  - 3 25 13 

174 4,24 
 -  - 7,3% 61,0% 31,7% 

X1.9 
 -  2 10 27 2 

152 3,71 
 - 4,9% 24,4% 65,9% 4,9% 

Rata-Rata Keseluruhan 4,16 

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 
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2. Analisis Deskriptif Variabel Whistleblowing System 

Tanggapan responden terhadap pertanyaan seperti yang ada di kuesioner 

yang diberikan kepada mereka berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif 

jawaban responden mengenai variabel whistleblowing system. Variasi jawaban 

responden untuk variabel whistleblowing system dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut.  

Tabel 4. 8 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Whistleblowing System 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X2.1 
- - 4 26 11 

171 4,17 
- - 9,8% 63,4% 26,8% 

X2.2 
- - 3 32 6 

167 4,07 
- - 7,3% 78,0% 14,6% 

X2.3 
- - 5 20 16 

175 4,27 
- - 12,2% 48,80% 39,0% 

X2.4 
- - 7 21 13 

170 4,15 
- - 17,1% 51,2% 31,7% 

X2.5 
- 2 12 19 8 

156 3,80 
- 4,9% 29,3% 46,3% 19,5% 

X2.6 
- - 9 16 16 

171 4,17 
- - 22,0% 39,0% 39,0% 

X2.7 
- - 2 27 12 

174 4,24 
- - 4,9% 65,9% 29,3% 

X2.8 
- - 2 30 9 

171 4,17 
- - 4,9% 73,2% 22,00% 

X2.9 
- 1 8 21 11 

165 4,02 
- 2,4% 19,5% 51,2% 26,8% 

Rata-Rata Keseluruhan 4,12 

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

3. Analisis Deskriptif Variabel Moralitas Individu 

Tanggapan responden terhadap pertanyaan seperti yang ada di kuesioner 

yang diberikan kepada mereka berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif 
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jawaban responden mengenai variabel moralitas individu. Variasi jawaban 

responden untuk variabel moralitas individu dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.  

Tabel 4. 9 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Moralitas Individu 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X3.1 
- 5 11 22 3 

146 3,56 
- 12,2% 26,8% 53,7% 7,3% 

X3.2 
- - 8 25 8 

164 4,00 
- - 19,5% 61,0% 19,5% 

X3.3 
- 1 7 25 8 

163 3,98 
- 2,4% 17,1% 61,0% 19,5% 

X3.4 
- 5 13 22 1 

142 3,46 
- 12,2% 31,7% 53,7% 2,4% 

X3.5 
- - 15 19 7 

156 3,80 
- - 36,6% 46,3% 17,1% 

X2.6 
- - 13 14 14 

165 4,02 
- - 31,7% 34,1% 34,1% 

Rata-rata Keseluruhan 3,80 

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

4. Analisis Deskriptif Variabel Pencegahan Fraud 

Tanggapan responden terhadap pertanyaan seperti yang ada di kuesioner 

yang diberikan kepada mereka berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif 

jawaban responden mengenai variabel pencegahan fraud. Variasi jawaban 

responden untuk variabel pencegahan fraud dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.  

Tabel 4. 10 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Proactive Fraud Audit 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

Y.1 
- - 1 28 12 

175 4,27 
- - 2,4% 68,3% 29,3% 

Y.2 
- - 1 17 23 

186 4,54 
- - 2,4% 41,50% 56,1% 

Y.3 
- - 3 18 20 

181 4,41 
- - 7,3% 43,9% 48,8% 

Y.4 - 2 5 26 19 163 3,98 
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- 4,9% 12,2% 63,4% 19,5% 

Y.5 
- - 2 30 9 

171 4,17 
- - 4,90% 73,2% 22,0% 

Y.6 
- - 6 25 10 

168 4,10 
- - 14,6% 61,0% 24,4% 

Y.7 
- 1 10 16 14 

166 4,05 
- 2,4% 24,4% 39.0% 34,1% 

Y.8 
- 3 8 23 7 

157 3,83 
- 7,3% 19,5% 56,1% 17,1% 

Y.9 
- - 6 21 14 

172 4,20 
- - 14,6% 51,2% 34,1% 

Rata-rata keseluruhan 4,17 

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 

5. Analisis Deskriptif Variabel Akhlak 

Tanggapan responden terhadap pertanyaan seperti yang ada di kuesioner 

yang diberikan kepada mereka berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif 

jawaban responden mengenai variabel akhlak. Variasi jawaban responden untuk 

variabel akhlak dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.  

Tabel 4. 11 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Akhlak 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

M.1 
- - 1 20 20 

183 4.46 
- - 2,4% 48,8% 48,8% 

M.2 
- - 3 16 22 

183 4,46 
- - 7,3% 39,0% 53,7% 

M.3 
- 

 
2 14 25 

187 4,56 
- - 4,9% 34,1% 61,0% 

M.4 
1 - 1 17 22 

182 4.44 
2,4% - 2,4% 41,5% 53,7% 

M.5 
- - 3 19 19 

180 4,39 
- - 7,3% 46,3% 46,3% 

M.6 
- - 9 16 16 

171 4,17 
- - 22,0% 39,0% 39,0% 

Rata-rata Keseluruhan 4,40 

Sumber: Data Primer yang diolah (2023) 
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D. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Jika pertanyaan pada suatu kuesioner dapat mengungkapkan apa yang 

dapat diukur dengan kuesioner tersebut atau jika instrumen mengukur konstruk 

seperti yang diharapkan oleh peneliti, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. 

Tabel 4. 12 
Hasil Uji Validitas 

Variabel  Item r hitung r table Keterangan 

Proactive Fraud Audit X1.1 0,448 

0,308 

Valid 

 

X1.2 0,646 Valid 

 

X1.3 0,418 Valid 

 

X1.4 0,735 Valid 

 

X1.5 0,614 Valid 

 

X1.6 0,772 Valid 

 

X1.7 0,582 Valid 

 

X1.8 0,669 Valid 

 

X1.9 0,460 Valid 

Whistleblowing System X2.1 0,543 

0,308 

Valid 

 

X2.2 0,349 Valid 

 

X2.3 0,389 Valid 

 

X2.4 0,644 Valid 

 

X2.5 0,364 Valid 

 

X2.6 0,587 Valid 

 

X2.7 0,561 Valid 

 

X2.8 0,724 Valid 

 

X2.9 0,758 Valid 

Moralitas Individu X3.1 0,385 

0,308 

Valid 

 

X3.2 0,646 Valid 

 

X3.3 0,718 Valid 

 

X3.4 0,356 Valid 

 

X3.5 0,717 Valid 

 

X3.6 0,701 Valid 

Pencegahan Fraud Y.1 0,458 

0,308 

Valid 

 

Y.2 0,391 Valid 

 

Y.3 0,463 Valid 

 

Y.4 0,677 Valid 

 

Y.5 0,553 Valid 

 

Y.6 0,605 Valid 

 

Y.7 0,651 Valid 
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Y.8 0,684 Valid 

 

Y.9 0,766 Valid 

Akhlak M.1 0,620 

0,308 

Valid 

 

M.2 0,728 Valid 

 

M.3 0,679 Valid 

 

M.4 0,825 Valid 

 

M.5 0,827 Valid 

  M.6 0,688 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Hasil uji validitas pada tabel 4.12 untuk semua hal pernyataan menunjukkan 

bahwa semua hal yang dicoba dinyatakan valid. Hal ini disebabkan jika suatu 

pernyataan memiliki nilai signifikansi < dari 0,05 dan r hitung > r tabel, maka 

item kuesioner tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel atau konstruk diukur 

dengan menggunakan uji reliabilitas. Jika tanggapan seseorang terhadap 

pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat 

diandalkan. Metode Cronbach Alpha (α) > 0,60 digunakan untuk menguji 

reliabilitas data. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 13 
Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 Proactive Fraud Audit 0,759 Reliabel 

2 Whistleblowing System 0,694 Reliabel 

3 Moralitas Individu 0,606 Reliabel 

4 Pencegahan Fraud 0,764 Reliabel 

5 Akhlak 0,821 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa 

instrumen kuesioner yang di gunakan untuk menjelaskan proactive fraud audit, 
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whistleblowing system, moralitas individu, pencegahan fraud dan akhlak yaitu 

dapat di nyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel 

E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, 

maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian One Sample Kolmogorov- 

Smirnov. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai signifikan uji 

Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0, 05.  

Tabel 4. 14 
Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .85915804 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.063 

Test Statistic .093 

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

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Hasil statistik yang disajikan pada tabel 4.14 dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov mendukung kesimpulan bahwa data berdistribusi normal 

berdasarkan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dengan hasil 

pengujian sebesar 0,200 atau nilai sig > 0,05 menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas mengetahui korelasi antara variabel independen dan 

variabel dependen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya 

multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai 

variance inflation factor (VIF). Apabila nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji 

multikolinieritas. 

Tabel 4. 15 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Proactive Fraud Audit 0,199 5,030 
Tidak Terjadi 

Multikorelasi 

Whistleblowing System 0,127 7,854 
Tidak Terjadi 

Multikorelasi 

Moralitas Individu 0,171 5,856 
Tidak Terjadi 

Multikorelasi 

Akhlak 0,705 1,419 
Tidak Terjadi 

Multikorelasi 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Bedasarkan hasil pengujuan pada tabel 4.15 di atas, nilai tolerance 

menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10, dimana variabel proactive fraud audit 

senilai 0,199, variabel whistleblowing system senilai 0,127, variabel moralitas 

individu senilai 0,171 dan variabel akhlak senilai 0,705. Adapun untuk nilai VIP 

untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel proactive 

fraud audit senilai 5,030, variabel whistleblowing system senilai 7,854, variabel 

moralitas individu senilai 5,856, dan variabel akhlak senilai 1,419. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas antara variabel 
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independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua 

nilai VIF variabel lebih kecil dari nilai 10. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah suatu metode untuk menentukan ada atau 

tidaknya varian dari residual kesamaan satu pengamatan dengan pengamatan 

lainnya dalam suatu model regresi. Model penelitian yang baik jika tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

glesjer. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 16 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Proactive Fraud Audit 0,967 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Whistleblowing System 0,857 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Moralitas Individu 0,798 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Akhlak 0,187 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan 

variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini 

terjadi dari tingkat probabilitas signifikansi 0.05. dimana variabel proactive fraud 

audit senilai 0,967, variabel whistleblowing system senilai 0,857, variabel 

moralitas individu senilai 0,798 dan variabel akhlak senilai 0,187. Dengan 
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demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak di gunakan. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan confounding pada periode t dengan kesalahan confounding pada periode 

t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Nilai Asymp menunjukkan 

independensi model dari autokorelasi. Sig. ( 2-tailed) pada tabel berikut: 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.12552 

Cases < Test Value 20 

Cases >= Test Value 21 

Total Cases 41 

Number of Runs 18 

Z -.946 

Asymp. Sig. (2-tailed) .344 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Konsekuensi dari uji autokorelasi yang melibatkan run test pada tabel 4.17 

di atas menunjukkan bahwa Asymp. Sig. ( 2-tailed) > 0.05, HO diterima dan HA 

ditolak. Ini menyiratkan bahwa sisa informasi terjadi secara acak dan sangat 

mungkin diasumsikan bahwa tidak ada efek samping autokorelasi dalam model 

regresi, sehingga regresi langsung dapat dilanjutkan. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

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

menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen 
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terhadap variabel dependen, sedangkan untuk menguji hipotesis H4, H5 dan H6 

menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi. Uji hipotesis ini 

dibantu dengan menggunakan program SPSS 26. 

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

H3) 

 Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan analisis regresi 

berganda pengaruh proactive fraud audit, whistleblowing system dan moralitas 

individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil 

pengujian tersebut di tampilkan sebagai berikut: 

a. Koesfisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

dengan adanya regresi linear. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat 

dari tabel 4.18 berikut ini: 

Tabel 4. 18 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .965
a
 .932 .926 .949 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.18 di atas diperoleh nilai R
2
 

(adjustred R squre) adalah 0,926 atau sama dengan 92,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 92,6% pencegahan fraud di pengaruhi oleh 

proactive fraud audit, whistleblowing system dan moralitas individu. 

Sisanya 7,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti 

dalam penelitian ini 



65 

 
 

b. Uji Regresi secara Simultan 

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam 

menjelaskan variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat dari 

tabel 4.19 berikut ini: 

Tabel 4. 19 
Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 454.898 3 151.633 168.498 .000
b
 

Residual 33.297 37 .900   

Total 488.195 40    

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengujian 

berganda menunjukkan Fhitung 168.498 dengan tingkat signifikan 0,000 

yang lebih kecil dengan 0,05, dimana nilai Fhitung 168.498 lebih dari nilai 

dari tabel F 2,859. Berarti variabel proactive fraud audit, whistleblowing 

dan moralitas individu berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

c. Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

Variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari besarnya sig < 

0,05. 
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Tabel 4. 20 
Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.283 1.902  .675 .504 

X1 .310 .101 .296 3.075 .004 

 X2 .284 .132 .258 2.152 .038 

X3 .615 .139 .452 4.410 .000 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan model estimasi sebagai beri-

kut: 

Y = 1,283 + 0,310 + 0,284 + 0,615 + e 

Keterangan: 

Y   = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan keuangan daerah  

α   = Konstanta  

X1  = Proactive Fraud Audit  

X2  = Whistleblowing System 

X3  = Moralitas Individu  

β 1-β 3  =  Koefisien regresi berganda  

e    = Error Term  

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa: 

1) Pada model regresi ini nilai kostanta sebesar 1,283 menunjukan bahwa 

jika variabel independen (proactive fraud audit, whistleblowing 

system dan moralitas individu) diasumsikan sama dengan nol, maka 

pencegahan fraud akan meningkat sebesar 1,283. 
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2) Nilai koefisien regresi variabel proactive fraud audit (X1) sebesar 

0,310 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel 

proactive fraud audit mengalami peningkatan satu satuan, maka 

pencegahan fraud akan mengalami peningkatan sebesar 0,310. 

3) Nilai koefisien regresi variabel whistleblowing system (X2) sebesar 

0,284 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel 

whistleblowing system mengalami peningkatan satu satuan, maka 

pencegahan fraud akan mengalami peningkatan sebesar 0,284. 

4) Nilai koefisien regresi variabel moralitas individu (X3) sebesar 0,615 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel moralitas 

individu mengalami peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,615. 

Hasil interpretasi atas hasil penelitian (H1, H2 H3) dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1) Proactive fraud audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel proactive 

fraud audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,310, t hitung 

sebesar 3.075 > t tabel sebesar 1.687 ( sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 

41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 

(5%) atau signifikan dari pada alpha 1%, maka H1 diterima. Hal ini 

berarti proactive fraud audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 
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pertama yang menyatakan proactive fraud audit berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah atau 

dapat di terima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya proactive 

fraud audit maka pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

daerah akan lebih baik lagi. 

2) Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel whistleblowing 

system memiliki nilai koefisien regresi sbesar 0,284, nilai t hitung 

sebesar 2,152 > t tabel sebesar 1,687 ( sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 

41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,038 yang lebih kecil dari 0,05 

(5%), maka H2 diterima. Hal ini berarti whistleblowing system 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan 

whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya whistleblowing system maka 

dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah akan 

lebih baik lagi. 

3) Moralitas indivdu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah  

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel moralitas 

individu memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,615, nilai t hitung 
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sebesar 4.410 > t tabel sebesar 1.687 ( sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 

41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

(5%) atau signifikan dari pada alpha 1%, maka H3 diterima. Hal ini 

berarti moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan moralitas individu berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas setiap 

individu maka semakin baik pula pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

2. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Pengujian hipotesis H4, H5 dan H6 dilakukan dengan moderated regression 

analysis (MRA) pengaruh proactive fraud audit, whistleblowing system dan 

moralitas individu yang diinteraksikan dengan akhlak terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian tersebut di 

tampilkan sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Tabel 4. 21 
Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .974
a
 .948 .937 .874 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Berdasarkan tabel di atas nilai R
2
 (Adjusted R Square) adalah 0,937 atau 

93,7%. Hasil uji koefisien determinasi di atas dengan nilai Adjusted R 
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Square adalah 0,937 yang berarti pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan daerah dijelaskan oleh total proactive fraud audit (X1), total 

whistleblowing system (X2), total moralitas individu (X3) yang dimoderasi 

oleh total akhlak (M) sebesar 93,7%. Sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang belum di teliti. 

b. Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Tabel 4. 22 
Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 462.980 7 66.140 86.559 .000
b
 

Residual 25.215 33 .764   

Total 488.195 40    

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

Hasil uji F pada Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

86.559 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel total variabel proactive fraud audit (X1), total 

whistleblowing (X2), total moralitas individu (X3), total sifat amanah (M), 

X1M, X2M dan X3M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

c. Uji Regresi secara Parsial (Uji T) 

Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 

memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4. 23 
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No. Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 
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2 Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4 Prediktor 
b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

 

Keterangan: 

b1 : Variabel bebas 

b2 : Variabel Akhlak (M) 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas  

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel akhlak atas proactive 

fraud audit, whistleblowing system dan moralitas individu, maka dapat di 

lihat sebagai berikut. 

Tabel 4. 24 
Uji Regresi secara Parsial (Uji T) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -41.616 18.571  -2.241 .032 

X1 1.332 1.011 1.270 1.318 .197 

X2 .362 1.154 .329 .314 .756 

X3 .637 1.730 .468 .368 .715 

M 1.640 .668 1.361 2.457 .019 

X1M -.040 .038 -1.951 -1.065 .295 

X2M -.004 .043 -.200 -.097 .924 

X3M .003 .061 .103 .049 .961 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023) 

 Berdasarkan tabel 4.24 di atas dapat menunjukkan model estimasi se-

bagai berikut: 

Y = -42,616 + 1,332+ 0,362 + 0,637+ 1,640 - 0,040 – 0,004 + 0,003 + e 
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Keterangan: 

Y  = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

α  = Konstanta  

X1   = Proactive Fraud Audit   

X2   = Whistleblowing System 

X3 = Moralitas Individu  

M  = Ahklak   

β1- β7   =  Koefisien Regresi  

e    =  Error Term  

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai beikut: 

1) Pada model regresi ini nilai kostanta sebesar (-42,616) menunjukan 

bahwa jika variabel independen (Proactive fraud audit, whistleblow-

ing system dan moralitas individu) diasumsikan sama dengan nol, 

maka pencegahan fraud akan menurun sebesar 42,616. 

2) Nilai koefisien regresi variabel proactive fraud audit (X1) sebesar 

1,332 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel proac-

tive fraud audit mengalami peningkatan satu satuan, maka pencegahan 

fraud meningkat sebesar 1,332. 

3) Nilai koefisien regresi variabel whistleblowing system (X2) sebesar 

0,362 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel men-

galami peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud akan 

meningkat sebesar 0,362. 
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4) Nilai koefisien regresi variabel moralitas individu (X2) sebesar 0,637 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel moralitas in-

dividu mengalami peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud 

akan meningkat sebesar 0,637. 

5) Nilai koefisien regresi variabel akhlak (M) sebesar 1,160 pada 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel akhlak mengalami 

peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud akan mengalami 

peningkatan sebesar 1,160. 

6) Nilai koefisien interaksi variabel akhlak (M) dengan proactive fraud 

audit (X1) sebesar (-0,040) pada penelitian ini dapat diartikan bahwa 

adanya interaksi antara akhlak (M) dengan proactive fraud audit (X1) 

mengalami peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud akan 

mengalami penurunan sebesar 0,040. 

7) Nilai koefisien interaksi variabel akhlak (M) dengan whistleblowing 

system (X2) sebesar (-0,004) pada penelitian ini dapat diartikan bahwa 

adanya interaksi antara akhlak (M) dengan whistleblowing system 

(X2) mengalami peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud 

akan mengalami penurunan sebesar 0,004. 

8) Nilai koefisien interaksi variabel akhlak (M) dengan moralitas (X3) 

sebesar 0,003 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya in-

teraksi antara akhlak (M) dengan moralitas individu (X3) mengalami 

peningkatan satu satuan, maka pencegahan fraud akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,003. 
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Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H4, H5 dan H6) dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1) Akhlak memoderasi pengaruh proactive fraud audit terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan daerah 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

variabel akhlak terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keu-

angan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh 

nilai signifikan interaksi proactive fraud audit dan akhlak sebesar 

0,295 lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa interaksi terse-

but tidak berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, 

maka penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4. 

24 menunjukkan bahwa variabel X1M mempunyai Thitung (-1,065) < t 

tabel 1.687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar (-1.951) dan 

tingkat signifikansi 0,295 yang lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak. 

Hal ini tidak memoderasi pengaruh variabel proactive fraud audit ter-

hadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi 

hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa akhlak tidak mem-

perkuat pengaruh variabel proactive fraud audit terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak. 
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2) Akhlak memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan daerah 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

variabel akhlak terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keu-

angan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh 

nilai signifikan interaksi whistleblowing system dan akhlak sebesar 

0,924 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa interaksi terse-

but tidak berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, 

maka penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4. 

24 menunjukkan bahwa variabel X2M mempunyai Thitung (-0,094) < t 

tabel 1.687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar (-0.200) dan 

tingkat signifikansi 0,924 yang lebih besar dari 0,05 maka H5 ditolak. 

Hal ini tidak memoderasi pengaruh variabel whistleblowing system 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi 

hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa akhlak tidak memod-

erasi pengaruh variabel whistleblowing system terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak. 

3) Akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan 

fraud pengelolaan keuangan daerah 

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 
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variabel akhlak terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keu-

angan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh 

nilai signifikan interaksi moralitas individu dan akhlak sebesar 0,961 

lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak 

berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka 

penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor. 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4. 

24 menunjukkan bahwa variabel X3M mempunyai Thitung 0,049 < t 

tabel 1.687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,103 dan 

tingkat signifikansi 0,961 yang lebih besar dari 0,05 maka H6 ditolak. 

Hal ini memoderasi pengaruh variabel moralitas individu terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi hipotesis 

keenam (H6) yang menyatakan bahwa akhlak tidak memperkuat 

pengaruh variabel moralitas individu terhadap pencegahan fraud da-

lam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak. 

G. Pembahasan 

1. Proactive Fraud Audit berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah proactive 

fraud audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, proactive fraud 

audit berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik penerapan proactive fraud audit maka 

akan baik pula pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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Sebagaimana Proactive Fraud Audit yang merupakan suatu tindakan 

preventif agar dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan 

kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi 

kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam proses 

audit harus bersifat proactive dimana auditor secara aktif mengumpulkan 

informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang telah 

dikumpulkan untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE, dimana opportunity berkaitan 

dengan keadaan sebuah organisasi atau instansi. Opportunity atau 

kesempatan dengan sistem yang memberikan peluang terjadinya korupsi 

yang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan 

masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan 

kecurangan (fraud). Untuk mencegah hal tersebut maka perlu pengendalian 

internal yang baik dengan melakukan tindakan proactive fraud audit 

sebelum terjadinya tindakan kecurangan. 

Penelitian ini memperkuat penelitian dari (Suastawan et al., 2017) yang 

menemukan bahwa proactive fraud audit berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah 

se-Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

(Melati et al., 2022) yang menunjukkan bahwa proactive fraud audit 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS 

pada sekolah di Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
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2. Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

whistleblowing sytem berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, whistleblowing 

system berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik penerapan whistkeblowing system maka 

semakin baik pula pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sebagaimana whistleblowing system yang merupakan suatu wadah 

pelaporan tindak kecurangan sebagai upaya untuk mendeteksi atau 

mencegah serta meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE, dimana exposure atau 

pengungkapan berkaitan dengan keadaan sebuah organisasi atau instansi. 

Exposure sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi 

yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain 

dan deterrence effect yang minim. Penerapan whistleblowing system dapat 

dijadikan sebagai salah satu sistem pengendalian yang diyakini mampu 

meminimalisir dampak tindak kecurangan karena tindakan tersebut akan 

lebih mudah untuk dideteksi dan terungkap.  

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

(Widyawati et al., 2019) yang menemukan bahwa whistleblowing system 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada 

BUMDes Se-Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 
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(Dewi et al., 2018) mengemukakan hal sama bahwa whistleblowing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu. 

3. Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah moralitas 

individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, moralitas individu berpengaruh 

positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi moral seseorang maka semakin maka semakin rendah 

potensi seseorang melakukan kecurangan. Sebagaimana moralitas individu 

yang merupakan sikap atau perilaku yang cenderung pada kebaikan, 

sehinggas setiap tindakan yang dilakukan tanpa pamrih dan tidak merugikan 

pihak lain. 

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE dimana faktor Greed merujuk 

pada keserakahan dan kerakusan yang secara potensial ada dalam diri setiap 

manusia sedangkan Need atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak 

pernah merasa cukup, komsumtif dan selalu sarat akan kebutuhan yang 

tidak pernah usai. Kedua hal tersebut akan mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan kecurangan sehingga perlu adanya moralitas indiviu 

untuk mengendalikan hal tersebut.  

Penelitian ini memperkuat penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Sariwati & Sumadi, 2021) dan (Laksmi & Sujana, 2019) yang 
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menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pencegahan fraud. Hal yang sama disampaikan oleh (Wati & 

Indraswarawati, 2021) yang menemukan bahwa semakin rendah moral 

dalam diri seseorang maka potensi terjadinya terjadinya tindakan 

kecurangan (fraud) akan semakin tinggi. 

4. Akhlak Memoderasi Pengaruh Proactive Fraud Audit terhadap 

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi 

pengaruh proactive fraud audit terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak 

tidak memoderasi pengaruh proactive fraud audit terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis keempat (H4) 

ditolak. Proactive fraud audit merupakan suatu tindakan preventif agar 

dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara 

lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau 

kejahatan yang lebih besar. 

Dalam proses audit tersebut, seorang auditor dituntut untuk 

bersikap  jujur, adil dan sebenar-benarnya sehingga dibutuhkan ahklak yang 

baik demi mencegah terjadinya benturan kepentingan. Dikarenakan 

seseorang yang berakhlak baik yakni orang yang bersikap sopan santun, 

mentaati perintah, jujur, serta membenarkan yang haq (benar) dan melawan 

yang batil (salah) (Bulutoding et al., 2018). Namun dalam penelitian ini, 
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tidak menemukan pengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara proactive 

fraud audit terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dikarenakan akhlak termasuk dalam variabel prediktor (tidak 

dapat memoderasi) dalam artian variabel akhlak memiliki pengaruh 

terhadap pencegahan fraud tanpa harus melalui interaksi dengan variabel 

proactive fraud audit. Proactive fraud audit sendiri merupakan bentuk 

pencegahan kecurangan yang dapat meminimalisir kesempatan seseorang 

untuk berbuat curang. Sedangkan akhlak merupakan faktor dari dalam diri 

setiap individu, yang sama sekali tidak memiliki kendali untuk merubah 

kondisi tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Noor Wahidin et al., 

2020) yang mengemukakan bahwa akhlak tidak dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan kesempatan terhadap perilaku kecurangan. 

5. Akhlak Memoderasi Pengaruh Whistleblowing system terhadap 

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi 

pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak 

tidak memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis kelima (H5) 

ditolak. 

Whistleblowing dalam perspektif islam berbeda dengan perspektif barat 

karena berasal dari unsur tauhid dan syariah. Dalam islam whistleblowing 

merupakan perwujudan dari Islah dan Amr Ma’ruf nahi Munkr, bersumber 
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pada Al-Qur’an dan Hadist, dimana Amr Ma’ruf nahi Munhar 

memerintahkan yang baik dan melarang yang salah atau jahat (Puspitosari, 

2019). Tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada niatnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi niat seseorang salah satunya adalah 

adalah ahklak. Namun dalam penelitian ini, akhlak tidak berpengaruh 

signinfikan sebagai pemoderasi antara whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dikarenakan akhlak adalah variabel prediktor (tidak dapat 

memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap 

pencegahan fraud tanpa melalui interaksi dengan variabel whistleblowing 

system. Seseorang yang memiliki akhlak tentunya tidak akan melakukan 

tindakan kecurangan namun enggan melaporkan ketika ada indikasi 

kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan oleh (Nurrahma et al., 2022) bahwa pegawai yang religius 

tidak ingin untuk berburuk sangka kepada orang lain, enggan memicu 

keributan dengan orang lain, dan memiliki anggapan bahwa Tuhan yang 

akan membalas semua perbuatan yang dilakukan manusia di akhirat nanti. 

6. Akhlak Memoderasi Pengaruh Moralitas Individu terhadap 

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi 

pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak tidak 

memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam 
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pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis keenam (H6) ditolak. Moralitas 

setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut 

bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan. Moralitas dianggap 

bentuk baik atau tidaknya sikap atau perilaku yang dimiliki individu.  

Namun dalam penelitian ini, tidak berpengaruh signifikan sebagai 

pemoerasi antara moralitas terhadap pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dikarenakan akhlak adalah variabel prediktor (tidak dapat 

memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap 

pencegahan fraud tanpa melalui interaksi dengan variabel moralitas 

individu. Akhlak dan moralitas inidividu sama-sama membahas mengenai 

tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk sehingga sama-sama dapat 

mencegah terjadinya tindakan kecurangan, namun keduanya merupakan hal 

yang berbeda. Jika perbuatan didasarkan pada ajaran islam maka dapat 

disebut sebagai akhlak namun jika didasarkan pada pertimbangan moral 

maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai moralitas. Hal ini diperkuat 

oleh (Habibah, 2015) yang menyatakan bahwa akhlak adalah pengetahuan 

yang menjelaskan tentang baik dan buruk (haq dan Batil) yang didasarkan 

pada ajaran islam sedangkan moral adalah perbuatan baik atau buruk yang 

didasarkan pada kebiasaan dan pemikiran manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 

mengenai pengaruh proactive fraud audit, whistleblowing system dan moralitas 

individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proactive fraud audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini berarti semakin baik penerapan proactive fraud audit maka semakin 

baik pula pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2. Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 

Selatan. Hal ini berarti semakin baik penerapan whistleblowing system maka 

semakin baik pula pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. 

3. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini berarti semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin rendah 

potensinya dalam melakukan tindakan kecurangan sehingga fraud dapat di 

cegah atau diminimalisir. 

4. Akhlak tidak memoderasi pengaruh proactive fraud audit terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak memperkuat tindakan 
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proaktif auditor dalam mendeteksi ataupun mencegah kemungkinan 

terjadinya kecurangan. 

5. Akhlak tidak memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak mendorong seseorang 

untuk melakukan pelaporan ketika ada indikasi terjadinya suatu kecurangan. 

6. Akhlak tidak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak memperkuat moralitas 

seseorang agar tidak melakukan kecurangan. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan 

kesimpulan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menerapkan dengan baik proactive 

fraud audit, whistleblowing system dan mengedepankan moralitas individu 

agar dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah 

di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat dapat 

membantu untuk memahami faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya 

fraud dalam pengelolaan keuangan daerah serta lebih partisipatif. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian 

sert mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang 
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lebih berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengeloaan keuangan 

daerah serta lebih teliti dalam menentukan variabel yang dapat moderasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini terbatas hanya kepada 

ASN dengan jabatan fungsional saja. 

2. Banyak ASN yang susah di temui karena kesibukan masing-masing. 

3. Dikhawatirkan responden akan menanggapi pernyataan dengan jawaban 

yang normatif karena tidak menempatkan responden dalam kondisi nyata. 

Akibatnya, temuan studi mungkin tidak mencerminkan kondisi lapangan 

yang sebenarnya.. 
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Lampiran I 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran II 

KUESIONER PENELITIAN 

 Identitas Responden 

Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada 

pernyataan pilihan dengan memberi tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai 

dengan kondisi Bapak/Ibu. 

1. Nama :         

2. Umur :        

3. Jenis Kelamin :       Pria         Wanita 

4. Agama :          

5. Pendidikan Terakhir :       S3        S2       S1      SMA/Sederajat  

6. Jabatan :     

7. Lama Bekerja   :    Tahun   Bulan 

 

 Cara Pengisian Kuesioner 

Bapak /Ibu cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia 

(rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya 

satu jawaban dan setiap angka mewakili tingkat keseuaian dengan pendapat yang 

diberikan: 

1  = Sangat Tidak Setuju 

2  = Tidak Setuju 

3 = Ragu-ragu/Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PENCEGAHAN FRAUD 

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

NO. PERNYATAAN 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. 

Instansi tempat saya bekerja memiliki 

struktur organisasi yang dan tugas pokok 

serta fungsi yang jelas. 

          

2. 
Dalam pengelolaan keuangan daerah harus 

sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan 
          

3. 
Dalam pengelolaan keuangan daerah 

diharuskan membuat laporan 
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pertanggungjawaban atas dana yang dikelola 

4. 

Selalu dilakukan review kinerja 

sesungguhnya di setiap instansi periodde 

berjalan dengan periode sebelumnya 

          

5. 
Selalu dilakukan pengecekkan, ketepatan, 

kelengkapan dan transaksi 
     

6. 

Instansi harus memiliki pemisahan tugas 

dalam pencatatan transaksi, menyimpan dan 

mengelola operasional barang ataupun aset 

yang dimiliki. 

     

7. 

Seluruh anggota yang terlibat dalam 

pengelolaan keuangan daerah memiliki 

tanggungjawab penuh untuk mematuhi 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

     

8. 

Setiap instansi harus melaporkan (bersifat 

transparansi) terkait pengelolaan keuangan 

daerah kepada pihak eksternal (masyarakat 

ataupun pihak pemerintah) 

     

9. 

Setiap individu wajib menjunjung tinggi 

moralitas yang didalamnya ada unsur 

kejujuran, kepekaan sosial dan 

tanggungjawab individu. 

     

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL PROACTIVE FRAUD 

AUDIT 

NO. PERNYATAAN 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. 

Didalam pembuatan laporan pertanggung 

jawaban instansi harus membuat laporan 

dengan kondisi sebenar-benarnya sesuai 

kondisi riil. 

          

2. 
Memastikan tidak adanya penyalahgunaan 

aset dalam penggunaan keuangan daerah 
          

3. 
Memastikan tidak pernah terjadi korupsi 

dalam pengelolaan keuangan daerah 
          

4.  

Setiap instansi terdapat pemisahan tugas 

didalam mengelola transaksi dalam 

pengelolaan keuangan daerah  

          

5. 

Setiap transaksi yang menggunakan dana 

daerah harus dibuktikan dengan stempel 

resmi dan juga tanda tangan resmi 

     

6. 
Penggunaan dana daerah harus sesuai dengan 

petunjuk teknis yang berikan 
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7. 

Setiap laporan dari instansi harus diperiksa 

oleh pihak inspektorat untuk melihat apakah 

didalam pengelolaan keuangan daerah sudah 

terealisasikan sesuai dengan yang 

dianggarkan  

     

8. 

Inspektorat sering turun langsung kelapangan 

untuk memastikan kembali apa yang sudah 

dilaporkan sudah benar adanya dan apa yang 

sudah dianggarkan teralisasikan sesuai 

dengan standar operasional. 

     

9. 

Setiap instansi memberikan laporannya 

kepada pihak terkait kemudian diberikan ke 

pihak inspektorat yang kemudian diteruskan 

kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

     

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL WHISTLEBLOWING 

SYSTEM 

NO. PERNYATAAN 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :  

1. 
Setiap instansi harus menerapkan 

whistleblowing system 
          

2. 

Setelah whistleblowing system diterapkan, 

saya yakin efektif ketika diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah 

          

3. 

Whistleblowing system dikelola oleh petugas 

khusus organisasi dan kemudian bersifat 

independen 

          

4.  

Berkomitmen untuk melaksanakan 

whistleblowing sytem dan berpartisipasi aktif 

untuk ikut melaporkan apabila menemukan 

adanya pelanggaran dan tindakan kecurangan 

dalam pengelolaan keuangan daerah 

          

5. 

Jika terdapat kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah maka sebaiknya 

menggunakan nama samara/anonym untuk 

melaporkan suatu pelanggaran atau tindak 

kecurangan tersebut 

     

6. 

Apabila ditemukan pelanggaran atau tindak 

kecurangan, laporan pelanggaran atau tindak 

kecurangan harus dilakukan investigasi lebih 

lanjut 

     

7. 
Dengan adanya whistleblowing system maka 

di lingkungan instansi akan timbul 
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keengganan untuk melakukan tindak 

kecurangan atau pelanggaran di dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

8. 

Dengan adanya whistleblowing system maka 

semakin meningkat kesediaan untuk 

melaporkan terjadinya tindak kecurangan 

atau pelanggaran dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

     

9. 

Dengan adanya whistleblowing system maka 

mengurangi resiko yang akan di hadapi oleh 

organisasi/instansi akibat dari tindak 

kecurangan atau pelanggaran di dalam 

pengelolaan keuangan daerah dari segi 

keuangan, operasi, hukum, dan reputasi 

organisasi 

     

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL MORALITAS INDIVIDU 

NO. PERNYATAAN 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. 

Setiap laporan keuangan yang dibuat seperti 

periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan 

terlihat baik 

          

2. 

Setiap laporan keuangan dibuat seperti yang 

sebenarnya, karena pimpinan di setiap 

instansi takut terkena sanksi Undang-

Undang. 

          

3. 

Setiap laporan keuangan yang dibuat harus 

mempertimbangkan prinsip kesejahteraan 

masyarakat serta tidak merugikan 

pemerintah. 

          

4.  

Setiap laporan keuangan seperti periode yang 

lalu, karena sudah menjadi kelaziman di 

setiap instansi. 

          

5. 

Perbuatan atau tingkah laku serta ucapan 

yang baik dalam berinteraksi dengan sesama 

rekan kerja 

     

6. 
Setiap pihak yang terlibat ikut serta 

bertanggung jawab atas laporan keuangan 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL AKHLAK 

NO. PERNYATAAN 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. 
Yakin secara logika bahwa kecurangan 

bertentangan dengan akhlak 
          

2. 
Mencegah kecurangan adalah kewajiban 

sebagai warga Negara 
     

3. 
Ketentuan mengenai kecurangan harus 

dipatuhi. 
          

4. Norma-norma yang berlaku harus dipatuhi.           

5. 
Perilaku kecurangan suatu saat akan 

ketahuan. 
          

6. Kecurangan selalu diawasi pemerintah      
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Lampiran III 

TABULASI DATA PENELITIAN 

PROACTIVE FRAUD AUDIT (X1) 

PFA1 PFA2 PFA3 PFA4 PFA5 PFA6 PFA7 PFA8 PFA9 TOTAL 

4 3 4 3 4 4 4 3 2 31 

4 5 5 4 5 5 4 5 3 40 

4 5 4 5 5 5 5 5 4 42 

4 5 4 4 5 5 4 4 3 38 

4 5 4 4 5 5 5 5 4 41 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

4 5 5 4 5 4 3 4 4 38 

4 5 4 4 5 4 5 5 2 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 

5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 

3 4 5 4 5 4 3 4 3 35 

4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 

4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 

4 5 5 4 4 4 4 4 3 37 

4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 

4 5 5 4 5 5 4 5 3 40 

4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 

4 3 4 3 4 4 5 5 4 36 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 

4 3 2 3 3 4 4 4 3 30 

4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 

3 4 5 4 4 4 4 4 4 36 

3 4 5 4 4 4 4 4 3 35 

3 4 5 4 4 4 4 4 3 35 

3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 

3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 

4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 

4 5 4 2 3 3 4 4 4 33 

5 4 4 5 2 4 4 5 4 37 

5 4 5 4 5 4 4 4 3 38 

4 3 4 3 4 4 5 5 4 36 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 

3 4 5 4 4 5 5 5 4 39 

3 3 4 3 4 4 5 5 4 35 

 

WHISTLEBLOWING SYSTEM (X2) 

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9 TOTAL 

5 4 3 3 4 3 4 4 3 33 

5 4 5 4 3 4 4 4 5 38 

5 4 5 5 4 5 4 4 5 41 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 

4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 5 5 4 4 5 5 5 41 
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4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 

4 5 4 4 4 5 4 4 3 37 

4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 

4 4 4 5 3 3 4 4 4 35 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 

5 4 5 5 3 5 4 5 5 41 

5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 

5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 

5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 42 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

3 4 5 4 3 3 5 5 4 36 

4 4 4 5 2 5 5 4 3 36 

3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 

5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 

4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 

4 3 4 4 4 5 4 4 4 36 

4 4 5 4 3 3 5 4 3 35 

3 4 4 3 4 4 4 4 3 33 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

4 3 3 4 4 5 4 3 3 33 

4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 

4 4 5 4 3 3 4 4 4 35 

4 4 5 4 3 3 4 4 5 36 

4 4 5 4 3 3 3 4 4 34 

4 4 5 4 3 3 4 4 4 35 

4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 

4 5 3 4 5 4 3 4 2 34 

3 4 4 3 4 3 4 3 4 32 
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4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 5 2 5 5 5 4 38 

4 4 4 3 4 5 4 4 3 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 

5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 

 

MORALITAS INDIVIDU (X3) 

MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 TOTAL 

4 4 3 4 3 3 21 

3 4 4 3 5 5 24 

4 5 5 4 5 5 28 

4 4 4 4 4 3 23 

4 5 5 5 4 5 28 

3 4 5 2 4 5 23 

2 4 4 4 4 3 21 

5 4 4 3 4 5 25 

3 4 4 3 4 4 22 

4 4 3 4 3 4 22 

4 3 4 3 3 4 21 

2 3 4 4 3 5 21 

3 4 4 3 4 4 22 

4 5 4 4 5 5 27 

5 5 5 4 5 5 29 

3 3 4 4 4 5 23 

4 3 4 3 3 4 21 

4 3 4 4 5 5 25 

5 4 5 4 5 5 28 

4 3 2 4 3 4 20 

4 4 4 2 4 3 21 
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4 3 3 3 4 3 20 

4 4 4 3 3 3 21 

4 4 3 4 3 4 22 

3 5 5 4 4 5 26 

3 4 4 3 4 4 22 

3 4 4 3 4 3 21 

3 4 4 4 4 3 22 

4 4 3 4 3 3 21 

4 5 5 4 5 5 28 

4 3 3 2 4 4 20 

4 4 4 2 4 4 22 

2 4 4 4 4 3 21 

3 4 4 4 4 3 22 

2 4 4 4 3 4 21 

2 4 4 4 3 5 22 

3 4 4 4 3 4 22 

4 4 4 3 3 3 21 

4 4 3 3 3 3 20 

4 5 4 3 3 4 23 

4 5 5 2 4 4 24 

4 5 3 4 3 3 22 

4 4 4 3 2 4 21 

5 4 3 3 4 4 23 

4 3 3 3 4 4 21 

 

PENCEGAHAN FRAUD (Y) 

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 TOTAL 

4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 

4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 
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5 4 5 4 4 3 4 5 5 39 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 

4 5 4 4 4 4 4 3 3 35 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 

4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 

5 3 5 3 5 3 4 3 5 36 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 

4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 

5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 

5 5 5 5 4 3 5 5 5 42 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 

4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 

4 4 5 4 4 4 4 2 5 36 

4 4 5 4 5 5 5 5 4 41 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 

5 5 4 4 3 5 3 5 4 38 

3 4 5 4 3 4 4 3 3 33 

4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 

4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 

5 5 5 4 4 4 5 4 5 41 

4 5 5 3 4 4 5 4 4 38 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 

4 4 5 4 4 4 4 3 3 35 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

4 4 5 4 4 3 2 2 3 31 

4 5 5 3 4 4 4 4 4 37 

4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 

5 5 4 4 4 4 3 4 4 37 
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4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 

4 5 4 2 4 4 3 3 4 33 

5 4 4 2 4 3 4 2 3 31 

4 4 5 5 5 4 3 4 4 38 

4 4 5 5 5 5 4 3 4 39 

4 4 5 4 4 4 3 3 3 34 

4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 

5 5 5 5 5 5 3 3 2 38 

4 3 3 4 5 5 5 4 4 37 

 

AKHLAK (M) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL 

4 4 5 5 5 5 28 

5 5 5 5 5 4 29 

5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 5 4 5 25 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 4 5 4 4 27 

4 4 4 4 4 4 24 

4 5 5 5 5 5 29 

4 3 5 4 4 3 23 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 4 24 

5 5 5 4 4 4 27 

5 4 5 4 4 4 26 

4 4 5 5 5 4 27 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 4 5 4 4 27 
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5 4 4 4 5 3 25 

4 5 4 5 5 4 27 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 5 5 5 5 30 

4 5 5 5 5 3 27 

4 3 3 4 4 4 22 

4 4 4 4 4 4 24 

4 3 3 4 3 5 22 

5 5 5 5 5 4 29 

5 4 5 4 4 4 26 

4 4 4 4 4 3 23 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 5 5 5 5 28 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 3 23 

4 5 5 4 4 3 25 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 5 5 4 5 27 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 4 4 4 4 26 

5 5 4 4 4 4 26 

4 4 4 3 4 3 22 

4 4 4 1 3 3 19 

4 4 5 4 3 4 24 

4 5 5 4 4 3 25 

4 4 3 4 4 3 22 

3 3 3 3 4 4 20 

4 4 5 4 4 3 24 

3 4 2 3 4 4 20 
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Lampiran IV 

HASIL OLAH DATA PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden 

Statistics 

 Usia 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir Jabatan 

Lama 

Bekerja 

N Valid 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31-40 Tahun 11 26.8 26.8 26.8 

41-50 Tahun 21 51.2 51.2 78.0 

>50 Tahun 9 22.0 22.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 25 61.0 61.0 61.0 

Perempuan 16 39.0 39.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Strata 1/Sarjana 25 61.0 61.0 61.0 

Strata 2/Magister 16 39.0 39.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Jabatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PPUPD 21 51.2 51.2 51.2 

Auditor 15 36.6 36.6 87.8 
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Analisis Tindak Lanjut LPH 3 7.3 7.3 95.1 

Penata Keuangan 2 4.9 4.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Lama Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 Tahun 6 14.6 14.6 14.6 

10-20 Tahun 26 63.4 63.4 78.0 

21-30 Tahun 4 9.8 9.8 87.8 

>30 Tahun 5 12.2 12.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

2. Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Proactive Fraud Audit 41 30 45 37.61 3.331 

Whistleblowing System 41 32 44 37.07 3.173 

Moralitas Individu 41 20 29 22.83 2.568 

Pencegahan Fraud 41 31 44 37.54 3.494 

Akhlak 41 19 30 26.49 2.899 

Valid N (listwise) 41     

 

3. Analisis Deskriptif Variabel X1 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 

N Valid 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.95 4.34 4.37 4.05 4.44 4.29 4.22 4.24 3.71 

Sum 162 178 179 166 182 176 173 174 152 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 8 19.5 19.5 19.5 

Setuju 27 65.9 65.9 85.4 



 

112 
 

Sangat Setuju 6 14.6 14.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 4 9.8 9.8 9.8 

Setuju 19 46.3 46.3 56.1 

Sangat Setuju 18 43.9 43.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 9.8 

Setuju 17 41.5 41.5 51.2 

Sangat Setuju 20 48.8 48.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 4 9.8 9.8 12.2 

Setuju 28 68.3 68.3 80.5 

Sangat Setuju 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 2 4.9 4.9 7.3 

Setuju 16 39.0 39.0 46.3 

Sangat Setuju 22 53.7 53.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 1 2.4 2.4 2.4 

Setuju 27 65.9 65.9 68.3 

Sangat Setuju 13 31.7 31.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 4 9.8 9.8 9.8 

Setuju 24 58.5 58.5 68.3 

Sangat Setuju 13 31.7 31.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 7.3 

Setuju 25 61.0 61.0 68.3 

Sangat Setuju 13 31.7 31.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X1.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 2 4.9 4.9 4.9 

Ragu-Ragu/Netral 10 24.4 24.4 29.3 

Setuju 27 65.9 65.9 95.1 

Sangat Setuju 2 4.9 4.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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4. Analisis Deskriptif Variabel X2 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 

N Valid 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.17 4.07 4.27 4.15 3.80 4.17 4.24 4.17 4.02 

Sum 171 167 175 170 156 171 174 171 165 

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 4 9.8 9.8 9.8 

Setuju 26 63.4 63.4 73.2 

Sangat Setuju 11 26.8 26.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 7.3 

Setuju 32 78.0 78.0 85.4 

Sangat Setuju 6 14.6 14.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 5 12.2 12.2 12.2 

Setuju 20 48.8 48.8 61.0 

Sangat Setuju 16 39.0 39.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 7 17.1 17.1 17.1 

Setuju 21 51.2 51.2 68.3 
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Sangat Setuju 13 31.7 31.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 2 4.9 4.9 4.9 

Ragu-Ragu/Netral 12 29.3 29.3 34.1 

Setuju 19 46.3 46.3 80.5 

Sangat Setuju 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 9 22.0 22.0 22.0 

Setuju 16 39.0 39.0 61.0 

Sangat Setuju 16 39.0 39.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 2 4.9 4.9 4.9 

Setuju 27 65.9 65.9 70.7 

Sangat Setuju 12 29.3 29.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 2 4.9 4.9 4.9 

Setuju 30 73.2 73.2 78.0 

Sangat Setuju 9 22.0 22.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X2.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 8 19.5 19.5 22.0 

Setuju 21 51.2 51.2 73.2 

Sangat Setuju 11 26.8 26.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

5. Analisis Deskriptif Variabel X3 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 

N Valid 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.56 4.00 3.98 3.46 3.80 4.02 

Sum 146 164 163 142 156 165 

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 5 12.2 12.2 12.2 

Ragu-Ragu/Netral 11 26.8 26.8 39.0 

Setuju 22 53.7 53.7 92.7 

Sangat Setuju 3 7.3 7.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 8 19.5 19.5 19.5 

Setuju 25 61.0 61.0 80.5 

Sangat Setuju 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 7 17.1 17.1 19.5 

Setuju 25 61.0 61.0 80.5 

Sangat Setuju 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 5 12.2 12.2 12.2 

Ragu-Ragu/Netral 13 31.7 31.7 43.9 

Setuju 22 53.7 53.7 97.6 

Sangat Setuju 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 15 36.6 36.6 36.6 

Setuju 19 46.3 46.3 82.9 

Sangat Setuju 7 17.1 17.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X3.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 13 31.7 31.7 31.7 

Setuju 14 34.1 34.1 65.9 

Sangat Setuju 14 34.1 34.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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6. Analisis Deskriptif Variabel Y 

Statistics 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 

N Valid 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.27 4.54 4.41 3.98 4.17 4.10 4.05 3.83 4.20 

Sum 175 186 181 163 171 168 166 157 172 

 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 1 2.4 2.4 2.4 

Setuju 28 68.3 68.3 70.7 

Sangat Setuju 12 29.3 29.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 1 2.4 2.4 2.4 

Setuju 17 41.5 41.5 43.9 

Sangat Setuju 23 56.1 56.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 7.3 

Setuju 18 43.9 43.9 51.2 

Sangat Setuju 20 48.8 48.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 2 4.9 4.9 4.9 

Ragu-Ragu/Netral 5 12.2 12.2 17.1 
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Setuju 26 63.4 63.4 80.5 

Sangat Setuju 8 19.5 19.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 2 4.9 4.9 4.9 

Setuju 30 73.2 73.2 78.0 

Sangat Setuju 9 22.0 22.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 6 14.6 14.6 14.6 

Setuju 25 61.0 61.0 75.6 

Sangat Setuju 10 24.4 24.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 10 24.4 24.4 26.8 

Setuju 16 39.0 39.0 65.9 

Sangat Setuju 14 34.1 34.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

Y.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 3 7.3 7.3 7.3 

Ragu-Ragu/Netral 8 19.5 19.5 26.8 

Setuju 23 56.1 56.1 82.9 

Sangat Setuju 7 17.1 17.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Y.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 6 14.6 14.6 14.6 

Setuju 21 51.2 51.2 65.9 

Sangat Setuju 14 34.1 34.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

7. Analisis Deskriptif Variabel M 

Statistics 

 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 

N Valid 41 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.46 4.46 4.56 4.44 4.39 4.17 

Sum 183 183 187 182 180 171 

 

M.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 1 2.4 2.4 2.4 

Setuju 20 48.8 48.8 51.2 

Sangat Setuju 20 48.8 48.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

M.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 7.3 

Setuju 16 39.0 39.0 46.3 

Sangat Setuju 22 53.7 53.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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M.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 2 4.9 4.9 4.9 

Setuju 14 34.1 34.1 39.0 

Sangat Setuju 25 61.0 61.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

M.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 2.4 2.4 2.4 

Ragu-Ragu/Netral 1 2.4 2.4 4.9 

Setuju 17 41.5 41.5 46.3 

Sangat Setuju 22 53.7 53.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

M.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 3 7.3 7.3 7.3 

Setuju 19 46.3 46.3 53.7 

Sangat Setuju 19 46.3 46.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

M.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu-Ragu/Netral 9 22.0 22.0 22.0 

Setuju 16 39.0 39.0 61.0 

Sangat Setuju 16 39.0 39.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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8. Uji Validitas 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .303 -.189 .276 -.067 .380
*
 .376

*
 .327

*
 .159 .448

**
 

Sig. (2-tailed)  .054 .237 .081 .677 .014 .015 .037 .319 .003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.2 Pearson Correlation .303 1 .150 .442
**
 .368

*
 .365

*
 .120 .496

**
 .184 .646

**
 

Sig. (2-tailed) .054  .351 .004 .018 .019 .456 .001 .250 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.3 Pearson Correlation -.189 .150 1 .285 .453
**
 .174 .095 .020 .021 .418

**
 

Sig. (2-tailed) .237 .351  .071 .003 .277 .555 .901 .898 .007 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.4 Pearson Correlation .276 .442
**
 .285 1 .342

*
 .574

**
 .295 .375

*
 .345

*
 .735

**
 

Sig. (2-tailed) .081 .004 .071  .028 .000 .061 .016 .027 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.5 Pearson Correlation -.067 .368
*
 .453

**
 .342

*
 1 .533

**
 .175 .279 .070 .614

**
 

Sig. (2-tailed) .677 .018 .003 .028  .000 .273 .077 .665 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.6 Pearson Correlation .380
*
 .365

*
 .174 .574

**
 .533

**
 1 .507

**
 .509

**
 .191 .772

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .019 .277 .000 .000  .001 .001 .232 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.7 Pearson Correlation .376
*
 .120 .095 .295 .175 .507

**
 1 .407

**
 .231 .582

**
 

Sig. (2-tailed) .015 .456 .555 .061 .273 .001  .008 .146 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.8 Pearson Correlation .327
*
 .496

**
 .020 .375

*
 .279 .509

**
 .407

**
 1 .263 .669

**
 

Sig. (2-tailed) .037 .001 .901 .016 .077 .001 .008  .097 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.9 Pearson Correlation .159 .184 .021 .345
*
 .070 .191 .231 .263 1 .460

**
 

Sig. (2-tailed) .319 .250 .898 .027 .665 .232 .146 .097  .002 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1 Pearson Correlation .448
**
 .646

**
 .418

**
 .735

**
 .614

**
 .772

**
 .582

**
 .669

**
 .460

**
 1 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .002  

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .044 -.056 .306 .176 .375
*
 .102 .241 .440

**
 .543

**
 

Sig. (2-tailed)  .783 .730 .051 .271 .016 .524 .129 .004 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.2 Pearson Correlation .044 1 .015 .120 .170 .103 .126 .376
*
 .065 .349

*
 

Sig. (2-tailed) .783  .923 .453 .289 .522 .433 .015 .685 .025 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.3 Pearson Correlation -.056 .015 1 .236 -.176 -.235 .160 .460
**
 .576

**
 .389

*
 

Sig. (2-tailed) .730 .923  .137 .270 .139 .316 .002 .000 .012 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.4 Pearson Correlation .306 .120 .236 1 -.037 .374
*
 .372

*
 .436

**
 .375

*
 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .051 .453 .137  .819 .016 .017 .004 .016 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.5 Pearson Correlation .176 .170 -.176 -.037 1 .294 -.060 .023 .130 .364
*
 

Sig. (2-tailed) .271 .289 .270 .819  .062 .709 .888 .419 .019 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.6 Pearson Correlation .375
*
 .103 -.235 .374

*
 .294 1 .379

*
 .249 .206 .587

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .522 .139 .016 .062  .014 .116 .195 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.7 Pearson Correlation .102 .126 .160 .372
*
 -.060 .379

*
 1 .497

**
 .353

*
 .561

**
 

Sig. (2-tailed) .524 .433 .316 .017 .709 .014  .001 .024 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.8 Pearson Correlation .241 .376
*
 .460

**
 .436

**
 .023 .249 .497

**
 1 .522

**
 .724

**
 

Sig. (2-tailed) .129 .015 .002 .004 .888 .116 .001  .000 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2.9 Pearson Correlation .440
**
 .065 .576

**
 .375

*
 .130 .206 .353

*
 .522

**
 1 .758

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .685 .000 .016 .419 .195 .024 .000  .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X2 Pearson Correlation .543
**
 .349

*
 .389

*
 .644

**
 .364

*
 .587

**
 .561

**
 .724

**
 .758

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .012 .000 .019 .000 .000 .000 .000  

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .147 -.020 -.152 .194 .092 .385
*
 

Sig. (2-tailed)  .360 .903 .343 .223 .568 .013 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3.2 Pearson Correlation .147 1 .574
**
 .159 .332

*
 .193 .646

**
 

Sig. (2-tailed) .360  .000 .320 .034 .228 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3.3 Pearson Correlation -.020 .574
**
 1 .023 .549

**
 .487

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .903 .000  .889 .000 .001 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3.4 Pearson Correlation -.152 .159 .023 1 .033 .185 .356
*
 

Sig. (2-tailed) .343 .320 .889  .837 .246 .022 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3.5 Pearson Correlation .194 .332
*
 .549

**
 .033 1 .434

**
 .717

**
 

Sig. (2-tailed) .223 .034 .000 .837  .005 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3.6 Pearson Correlation .092 .193 .487
**
 .185 .434

**
 1 .701

**
 

Sig. (2-tailed) .568 .228 .001 .246 .005  .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

X3 Pearson Correlation .385
*
 .646

**
 .718

**
 .356

*
 .717

**
 .701

**
 1 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .022 .000 .000  

N 41 41 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .099 .193 .156 .214 -.006 .267 .241 .430
**
 .458

**
 

Sig. (2-tailed)  .537 .228 .329 .180 .971 .092 .129 .005 .003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.2 Pearson Correlation .099 1 -.080 .221 -.069 .424
**
 -.058 .437

**
 .181 .391

*
 

Sig. (2-tailed) .537  .617 .165 .668 .006 .718 .004 .259 .011 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.3 Pearson Correlation .193 -.080 1 .351
*
 .328

*
 .022 .292 .044 .331

*
 .463

**
 

Sig. (2-tailed) .228 .617  .025 .037 .893 .063 .782 .034 .002 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
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Y.4 Pearson Correlation .156 .221 .351
*
 1 .361

*
 .448

**
 .250 .380

*
 .366

*
 .677

**
 

Sig. (2-tailed) .329 .165 .025  .021 .003 .115 .014 .019 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.5 Pearson Correlation .214 -.069 .328
*
 .361

*
 1 .349

*
 .342

*
 .138 .419

**
 .553

**
 

Sig. (2-tailed) .180 .668 .037 .021  .025 .029 .390 .006 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.6 Pearson Correlation -.006 .424
**
 .022 .448

**
 .349

*
 1 .326

*
 .383

*
 .249 .605

**
 

Sig. (2-tailed) .971 .006 .893 .003 .025  .037 .014 .117 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.7 Pearson Correlation .267 -.058 .292 .250 .342
*
 .326

*
 1 .311

*
 .512

**
 .651

**
 

Sig. (2-tailed) .092 .718 .063 .115 .029 .037  .048 .001 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.8 Pearson Correlation .241 .437
**
 .044 .380

*
 .138 .383

*
 .311

*
 1 .521

**
 .684

**
 

Sig. (2-tailed) .129 .004 .782 .014 .390 .014 .048  .000 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y.9 Pearson Correlation .430
**
 .181 .331

*
 .366

*
 .419

**
 .249 .512

**
 .521

**
 1 .766

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .259 .034 .019 .006 .117 .001 .000  .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Y Pearson Correlation .458
**
 .391

*
 .463

**
 .677

**
 .553

**
 .605

**
 .651

**
 .684

**
 .766

**
 1 

Sig. (2-tailed) .003 .011 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M 

M.1 Pearson Correlation 1 .583
**
 .331

*
 .272 .403

**
 .279 .620

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .034 .086 .009 .077 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

M.2 Pearson Correlation .583
**
 1 .486

**
 .438

**
 .537

**
 .242 .728

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .004 .000 .127 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

M.3 Pearson Correlation .331
*
 .486

**
 1 .429

**
 .538

**
 .277 .679

**
 

Sig. (2-tailed) .034 .001  .005 .000 .080 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

M.4 Pearson Correlation .272 .438
**
 .429

**
 1 .717

**
 .623

**
 .825

**
 

Sig. (2-tailed) .086 .004 .005  .000 .000 .000 
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N 41 41 41 41 41 41 41 

M.5 Pearson Correlation .403
**
 .537

**
 .538

**
 .717

**
 1 .427

**
 .827

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000  .005 .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

M.6 Pearson Correlation .279 .242 .277 .623
**
 .427

**
 1 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .077 .127 .080 .000 .005  .000 

N 41 41 41 41 41 41 41 

M Pearson Correlation .620
**
 .728

**
 .679

**
 .825

**
 .827

**
 .688

**
 1 

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

N 41 41 41 41 41 41 41 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

9. Uji Realibilitas 

Reliability Statistics (X1) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.759 9 

 

 

Reliability Statistics (X2) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.694 9 

 

Reliability Statistics (X3) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.606 6 

 

Reliability Statistics (Y) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.606 6 
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Reliability Statistics (M) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.821 6 

 

10. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .85915804 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.063 

Test Statistic .093 

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. 

 

11. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.009 1.913  -.005 .996   

Proactive Fraud Audit .305 .096 .291 3.168 .003 .199 5.030 

Whistleblowing System .263 .126 .239 2.079 .045 .127 7.854 

Moralitas Individu .568 .135 .418 4.210 .000 .171 5.856 

Akhlak .126 .059 .105 2.144 .039 .705 1.419 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 
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12. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.714 1.017  1.686 .101 

Proactive Fraud Audit .002 .051 .015 .041 .967 

Whistleblowing System .012 .067 .082 .181 .857 

Moralitas Individu -.019 .072 -.101 -.258 .798 

Akhlak -.042 .031 -.257 -1.345 .187 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

13. Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.12552 

Cases < Test Value 20 

Cases >= Test Value 21 

Total Cases 41 

Number of Runs 18 

Z -.946 

Asymp. Sig. (2-tailed) .344 

a. Median 

 

14. Uji Regresi Linear Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .965
a
 .932 .926 .949 

a. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Proactive Fraud Audit, 

Whistleblowing System 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 454.898 3 151.633 168.498 .000
b
 

Residual 33.297 37 .900   

Total 488.195 40    
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a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.283 1.902  .675 .504 

Proactive Fraud Audit .310 .101 .296 3.075 .004 

Whistleblowing System .284 .132 .258 2.152 .038 

Moralitas Individu .615 .139 .452 4.410 .000 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

 

13. Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .974
a
 .948 .937 .874 

a. Predictors: (Constant), X3M, Proactive Fraud Audit, Akhlak, Whistle-

blowing System, Moralitas Individu, X1M, X2M 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 462.980 7 66.140 86.559 .000
b
 

Residual 25.215 33 .764   

Total 488.195 40    

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

b. Predictors: (Constant), X3M, Proactive Fraud Audit, Akhlak, Whistleblowing System, Moralitas 

Individu, X1M, X2M 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -41.616 18.571  -2.241 .032 

Proactive Fraud Audit 1.332 1.011 1.270 1.318 .197 

Whistleblowing System .362 1.154 .329 .314 .756 
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Moralitas Individu .637 1.730 .468 .368 .715 

Akhlak 1.640 .668 1.361 2.457 .019 

X1M -.040 .038 -1.951 -1.065 .295 

X2M -.004 .043 -.200 -.097 .924 

X3M .003 .061 .103 .049 .961 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

 

 


