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ABSTRAK 

Nama :     Winola Wijayanti 

NIM :     90400118046 

Judul :     Pengaruh due professional care dan pengalaman auditor terhadap 

       efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dengan moral 

       reasoning sebagai variabel moderasi (studi kasus pada perwakilan 

       BPKP provinsi sulawesi selatan) 

 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh due professional care dan 

pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dengan 

penguatan moral reasoning dalam mendeteksi dan menemukan adanya indikasi tindakan 

kecurangan. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal 

komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada perwakilan badan 

pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi Sulawesi Selatan yang sudah pernah 

melakukan audit investigatif. Teknik dalam pemilihan sampel menggunakan purposive 

sampling method dengan jumlah sebanyak 35 orang. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Hasil kuesioner tersebut telah diuji 

validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Metode pengujian hipotesis menggunakan analisis 

regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih 

mutlak. Analisis statistik tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

aplikasi SPSS 25. 

 Hasil Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa due professional care dan 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Analisis moderasi yang dilakukan membuktikan bahwa variabel 

moderasi moral reasoning belum mampu memoderasi pengaruh due professional care dan 

pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Selatan perlu diberikan peningkatan pemahaman interpersonal dengan 

cara memahami dan mempelajari individu lain yang memiliki pandangan dan persepsi yang 

berbeda mengenai satu hal. Hal ini akan membantu auditor ketika menggunakan sikap due 

professional care dalam setiap penugasan auditnya. Dalam pelaksanaan audit investigatif 

diperlukan auditor yang sudah ahli dan berpengalaman agar sudah tidak asing lagi dengan 

berbagai macam kecurangan, sehingga auditor memiliki tingkat ketelitian yang lebih dan 

sangat peka terhadap sesuatu yang mencurigakan, dengan begitu kecurangan dalam suatu 

institusi akan cepat terdeteksi. Melalui pengalaman auditor yang sangat baik maka 

efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan akan semakin 

efektif. Dari hasil penelitian ini, meski penguatan moral reasoning tidak mempengaruhi 

variabel independen terhadap variabel dependen, namun faktor moral reasoning tetap 

harus dipertimbangkan untuk menjaga profesionalitas dan kepatuhan kepada kode etik  

 

Kata Kunci : Due Professional Care, Pengalaman Auditor, Moral reasoning, 

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dewasa kini, banyak dipahami bahwa telah terjadi perubahan politik dan 

ekonomi dalam hubungan internasional. Coretan tinta sejarah dunia selalu memberi 

pelajaran pada kita bahwa perubahan besar selalu terjadi bersamaan dengan 

terjadinya krisis global. Kekuatan-kekuatan ekonomi baru muncul dan hubungan 

kekuatan antarbangsa pun berubah karena peristiwa besar yang didahului oleh krisis 

(Sayyid, 2014). Kejahatan di bidang ekonomi saat ini dilakukan karena berbagai 

alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri. Upaya pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tetap 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Dewi dan 

Ramantha, 2016). Sektor publik tidak terlepas dari pandangan sebagai sarang 

korupsi, kolusi, nepotisme, padahal sektor publik merupakan lembaga yang 

menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat 

(Triarini dan Latrini, 2016). 

 Indonesia memiliki banyak track record terkait kasus fraud. Permasalahan 

hukum terutama berkaitan dengan KKN dengan segala bentuk praktiknya seperti 

penyelewengan wewenang, pemberian uang pelicin, penyuapan, uang transportasi, 

praktik pungutan liar, pemberian segala bentuk imbalan/suap atas dasar kolusi dan 

nepotisme serta pemakaian uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi 

sorotan masyarakat dan bahkan seperti hal seperti itu sudah termasuk yang lazim 

terjadi di negara ini (Istiariani, 2018). Berdasarkan data survei yang dirilis oleh 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) edisi Indonesia tahun 2019, 

terdapat 239 kasus fraud yang dimana dari data tersebut diketahui menyebabkan 

kerugian sebesar 873,43 miliar sepanjang tahun 2019 (ACFE, 2019). Kasus 
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kecurangan tersebut tidak hanya pada sektor swasta tetapi justru sebagian besar 

terjadi di sektor publik. 

 Pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak luput dari praktik 

kecurangan. Peneliti lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi, 

Hamka Anwar menjelaskan bahwa pihaknya mencatat terdapat kerugian negara 

sekitar 20,12 miliar rupiah dengan rincian 120 perkara Fraud selama 2019. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 terdapat 112 perkara, dengan 

kerugian mencapai 61,6 miliar Rupiah (INews Sulsel, 2019). Diantaranya ada kasus 

dugaan korupsi Jasa PDAM Makassar yang sejak beberapa tahun sebelumnya 

terendus dengan temuan komisi pemberantasan korupsi lebih kurang 31 miliar 

rupiah (Tribunmakassar.com, 2020), Kasus dugaan suap proyek DAK di Kabupaten 

Bulukumba dan Enrekang, kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pada PD 

Parkir Makassar Raya kota Makassar, Kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga 

imtaq Kabupaten Gowa, Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Latih Disdik 

Sulawesi Selatan dan masih banyak deretan kasus fraud lainnya sepanjang tahun 

2019 (Liputan6.com, 2019).  

 Berdasarkan fenomena tersebut, salah satu respon positif guna mencegah 

maraknya tindakan kecurangan atau fraud adalah deteksi dini berupa adanya 

prosedur pemeriksaan secara akuntansi dan secara hukum yang akhir-akhir ini lebih 

populer dengan nama akuntansi forensik dan audit investigatif (Sayyid, 2015). 

Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya 

tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga 

mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang (Pratiwi, 2015). 

Audit investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan untuk 

memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. 

Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supremasi hukum 
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terkait kecurangan yang muncul dengan metode investigasi (Alam dan Suryanawa, 

2017). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor investigatif dalam 

laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab 

salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi. 

Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang 

terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan (Rahmayani et al., 2014).  

 Audit investigatif dilakukan untuk memitigasi dan mencegah terulangnya 

perbuatan zalim seperti tindakan kecurangan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang 

memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, serta larangan 

bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, terdapat dalam potongan Q.S Al-

Ma'idah/ 2: 

ِوَٱتهقوُاِْ ن ِۚ ِوَٱلۡعُدۡوََٰ ثۡم  ِوَلََِتعََاوَنوُاِْعَلىَِٱلۡۡ 
ٰۖ ِوَٱلتهقۡوَىَٰ ..........وَتعََاوَنوُاِْعَلىَِٱلۡب رِّ

قاَب ِ يدُِٱلۡع  َِشَد  ِٱللّه ِإ نه َٰۖ ٢ِِٱللّه
Terjemahan: 

“………. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” (Kementerian Agama Republik Indonesia) 

 Ibnu Katsir (2005) menafsirkan ayat ini dengan mengutip sebuah hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, yang mengatakan 

bahwa Rasulullah (SAW) berkata: “Tolonglah saudaramu yang zalim, maupun 

dizalimi.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, menolong orang yang dizalimi itu dapat 

kami pahami, namun bagaimana bisa kami menolong orang yang berbuat zalim?” 

Beliau bersabda, “Cegah dan laranglah dia dari berbuat zalim, begitulah 

menolongnya”.  

Membantu sesama manusia memiliki manfaat/ fadilah yang begitu besar. 

Mengajak kepada kebaikan serta mencegah kepada keburukan selalu bisa dilakukan 
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oleh siapapun, dalam keadaan apapun, serta dengan segala kemampuan dan sarana 

yang dimiliki. Auditor internal pemerintah di BPKP selaku pengawas instansi 

pemerintahan daerah memiliki peran besar untuk mencegah pegawai pemerintahan 

daerah untuk melakukan perbuatan zalim berupa tindakan kecurangan 

bagaimanapun bentuknya. Auditor dengan pengalaman yang luas tidak hanya akan 

dapat mendeteksi kecurangan yang tidak biasa dalam laporan keuangan, tetapi 

mereka juga akan dapat memberikan penjelasan yang lebih lugas dan akurat. 

Salah satu contoh kasus urgensi diterapkannya audit investigatif yaitu pada 

kasus Hambalang (Republika.co.id, 2013). Audit investigatif yang dilaksanakan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dalam dua tahap. Pertama, BPK 

memasukkan praduga penyimpangan hukum dan regulasi, penanggung jawab 

dalam prosedur persetujuan tahun jamak, dan proses pelaksanaan konstruksi di 

wisma Hambalang. Hampir 300 miliar rupiah kerugian negara diperkirakan 

disebabkan oleh pihak berwenang. Selain itu, segudang bukti tambahan terkait 

tanda-tanda kejanggalan kasus mega proyek saat investigasi BPK tahap kedua 

memperkuat dugaan penyimpangan tahap pertama. Fenomena tersebut 

menggambarkan auditor yang memiliki kredibilitas yang baik. Tentu saja jika 

auditor tersebut tidak melakukan audit sesuai dengan prinsip dan standar yang ada, 

maka inti permasalahannya adalah tingkat  kemampuan,  pengetahuan  auditor,  

serta due  professional  care auditor  tersebut  dalam  melakukan  prosedur  audit, 

sementara jika auditor tidak melakukan prosedur audit maka objektifitas suatu opini 

atau hasil audit masih diragukan.  

Selain itu Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan objek 

dalam penelitian ini, dimana BPKP pernah dianggap tidak melaksanakan tugasnya 

dengan profesional. Hal ini dijelaskan oleh pihak polda sulsel yaitu Widoni bahwa 

mereka menarik permintaan audit kerugian negara kasus dugaan mark up paket 
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sembako Covid-19 untuk warga makassar dari BPKP karena sudah 6 bulan lamanya 

belum juga ada hasil audit dan sepertinya mereka tidak profesional sementara 

penyidik butuh percepatan (Liputan6.com, 2021). Dari kasus tersebut, tentu telah 

mencoreng kredibilitas lembaga audit negara, sekaligus menunjukkan bahwa 

pelaksanaan prosedur audit investigatif belum berjalan dengan efektif. 

Seorang auditor investigatif harus melaksanakan prosedur audit yang efektif 

sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup 

sebagai pembuatan simpulan audit yang memuat informasi mengenai apa, dimana, 

siapa, kenapa, kapan dan bagaimana proses penyimpangan terjadi. Jika prosedur 

audit tidak dilaksanakan secara efektif, dikhawatirkan hasil audit investigatif tidak 

dapat digunakan sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya fraud pada saat 

persidangan (Febriyanti, 2014). Pelaksanaan prosedur audit investigatif dikatakan 

efektif apabila telah mencapai sasaran atau tujuan dari audit investigatif tersebut 

melalui penerapan prosedur dan teknik audit yang tepat serta didukung oleh 

kemahiran profesional dan pengalaman yang memadai dari seorang auditor untuk 

membuktikan adanya kecurangan yang memungkinkan terjadi dan sebelumnya 

telah terdeteksi oleh berbagai pihak (Pratiwi, 2015). Prosedur dan teknik yang 

digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam standar yang berlaku. Hal itu berpengaruh terhadap pengumpulan dan 

pengujian bukti bukti yang dilakukan terkait dengan kasus kecurangan atau 

penyimpangan (Dewi dan Ramantha, 2016).  

 Dalam melaksanakan prosedur auditnya, seorang auditor memerlukan due 

professional care (kemahiran yang profesional). Due professional care erat 

kaitannya dengan audit investigatif karena ketika auditor ingin mendapatkan hasil 

audit investigatif yang efektif, auditor harus menerapkan due professional care 

dalam setiap penugasan auditnya (Faturachman dan Nugraha, 2015). Due 
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professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan 

berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam 

tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam 

melaksanakan tanggung jawab (Jannah, et al. 2021). Kecermatan mengharuskan 

auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan (Wiratama dan Budiartha, 

2015). Penggunaan kemahiran profesinal dengan cermat dan seksama 

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun kecurangan (Dewi dan Ramantha, 2016). Due professional care 

merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh seluruh auditor agar tercapainya 

audit investigatif yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya 

(Dewi dan Sudana, 2018). 

Pengalaman juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif adalah pengalaman auditor, 

artinya keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilewati auditor untuk 

meningkatkan kualitasnya (Lameng dan Dwirandra, 2018). Untuk melaksanakan 

tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan serta pengalaman dalam 

bidang auditing dan akuntansi. Pengalaman akan memberikan pelajaran terhadap 

jenis dan kecurangan-kecurangan yang pernah ditemukan auditor (Anggriawan, 

2014). Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu 

peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam peristiwa 

tersebut (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Pengalaman yang dimiliki oleh auditor 

akan membantunya dalam meningkatkan keahliannya (Biksa dan Wiratmaja, 

2016). Pengalaman ditunjukkan dengan jumlah penugasan praktik audit yang 

pernah dilakukan oleh auditor. Auditor dengan pengalaman yang minim atau belum 

pernah menemukan fraud akan lebih sulit untuk mampu mendeteksi fraud 
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dibandingkan dengan auditor yang memiliki banyak pengalaman dan sudah pernah 

menangani kasus fraud.  Auditor yang berpengalaman cenderung mempunyai 

keunggulan dalam mendeteksi, memahami dan mencari sebab dari suatu 

kesalahan/manipulasi oleh auditee (Triarini dan Lastrini, 2016). 

 Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur 

aufit investigatif adalah moral reasoning. Moral reasoning memainkan peran 

penting dalam seluruh area profesi akuntansi, moral reasoning merupakan suatu 

proses yang dialami individu atau faktor yang menentukan benar atau salah maupun 

baik atau buruk yang mempengaruhi dalam menghasilkan keputusan etis (Arfan, 

2019). Proses penalaran moral dari tiap individu akan berbeda-beda tergantung 

dengan pengalaman dan intensitasnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial 

di sekitarnya (Dewi dan Dwirandra, 2018). Seorang auditor yang memiliki moral 

reasoning yang tinggi, akan lebih tepat dalam mengambil keputusan dalam red 

flags yang ditemukan, sehingga meminimalisirkan adanya tindak kecurangan. 

Melalui moral reasoning, auditor diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya sesuai dengan standar moral. Jika auditor melakukan audit 

investigatif sesuai dengan standar moral maka laporan audit investigatif yang 

dihasilkan akan efektif (Naibaho et al., 2014). Dalam hal ini alasan moral diperoleh 

dari proses pembelajaran dan penalaran ilmiah yang dilakukan seseorang (auditor). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Due professional care 

Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 

Investigatif Dengan Moral reasoning Sebagai Variabel Moderasi. 

B. Rumusan Masalah 

Akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan sebuah disiplin ilmu 

yang digunakan ketika menginvestigasi sebuah kasus kecurangan yang dapat 
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membantu para akuntan forensik dalam pelaksanaannya (Rozmita dan Darliana, 

2015). Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan 

serta pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi (Syarhayuti dan Adziem, 

2016). Auditor harus memiliki sikap due professional care, dimana seorang auditor 

harus memiliki sikap yang cermat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan 

profesinya agar mendapatkan hasil audit investigatif yang efektif (Sayyid, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah due professional care berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif? 

2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif? 

3. Apakah moral reasoning memoderasi pengaruh due professional care 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif? 

4. Apakah moral reasoning memoderasi pengaruh pengalaman auditor 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya maka penelitian ini bertujuan: 

a) Untuk mengetahui pengaruh due professional care terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

b) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

c) Untuk mengetahui pengaruh due professional care yang dimoderasi moral 

reasoning terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
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d) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor yang dimoderasi moral 

reasoning terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

D. Manfaat penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka manfaat 

penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan 

teori yang dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian ini menyajikan teori 

persepsi, teori atribusi, dan cognitive development theory. Teori persepsi 

merupakan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 

penilaian, pendapat dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi 

yang ditampilkan dari sebuah sumber tertentu. Persepsi-persepsi dapat 

dipengaruhi oleh asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu, 

berkaitan dengan penelitian ini ketika seorang auditor melihat target dan 

kemudian mencoba menginterpretasikannya akan dipengaruhi oleh 

pengalamannya. Teori atribusi yang digagas oleh Heider (1958) ini 

menjelaskan proses bagaimana kita menentukan motif tentang perilaku 

orang lain maupun diri sendiri. Kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan banyak ditentukan oleh internal atribution yang bisa dibentuk 

melalui usaha pencarian wawasan, peningkatan due professional care serta 

dengan menambah komponen skill lainnya dengan mengikuti training dan 

pendidikan berkelanjutan (Kartikarini, 2016). Kemudian cognitive 

development theory dikemukakan oleh Kolhberg (1969). mencoba 

menjelaskan kerangka kognitif yang mendasari pengambilan keputusan 

individu dalam konteks perasaan (Sweeney, 1997). Teori perkembangan 

moral mengenai penalaran moral sangat penting sebagai konsep dari etika. 
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Seseorang cenderung untuk mempunyai pertimbangan menurut tingkat dari 

pengembangan dalam pemikiran moral seseorang. Perkembangan moral 

juga membentuk bagian dari keseluruhan kesadaran moral ketika seorang 

individu menghadapi dilema etika. Auditor dengan tingkat perkembangan 

moral reasoning yang tinggi akan menjadikan moral sebagai dasar 

penyelesaian dilema etika. 

b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi 

bagi para auditor dalam hal ini auditor investigatif yang telah diberikan 

tanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Sumber daya yang dimiliki 

BPKP khususnya auditor investigatif diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dan 

lebih mendalami bidang audit investigasi dan akuntansi forensik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Persepsi 

Teori persepsi merupakan teori yang termasuk dalam teori psikologis perilaku 

bahwa persepsi merupakan faktor psikologis yang mempunyai peranan penting 

dalam mempengaruhi perilaku seseorang dan perbedaan persepsi sangat 

dipengaruhi oleh interpretasi yang berbeda pada setiap individu atau kelompok 

(Rozmita dan Darliana, 2015). Menurut Robins (2008) persepsi adalah proses 

dimana seorang individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensori mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka, meskipun apa yang diterima 

seseorang pada dasarnya dapat berbeda dari realitas objektif. Persepsi juga dapat 

diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 

2001). Sedangkan menurut Young dalam Pratiwi (2015), persepsi adalah sesuatu 

yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahmi objek, 

baik fisik maupun sosial.  

Sejumlah faktor penyebab terkadang akan mempengaruhi bahkan dapat 

merubah suatu persepsi dan faktor-faktor penentu tersebut dapat ditemukan pada 

diri pelaku persepsi, target yang dipersepsikan atau pada konteks dimana persepsi 

tersebut dibuat. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

persepsi (Robbins, 2008):  

1. Faktor pada pemersepsi diantaranya pengalaman, sikap, motif, kepentingan, 

dan pengharapan.  

2. Faktor dalam situasi diantaranya waktu, kejadian tempat kerja, dan keadaan 

sosial. 
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3. Faktor pada target diantaranya hal baru, gerakan, ukuran, latar belakang 

dan kedekatan.  

 Penelitian ini kemudian menggunakan teori persepsi yang berdasarkan 

pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai suatu proses aktivitas seseorang dalam 

memberikan kesan, penilaian, pendapat dan menginterpretasikan sesuatu 

berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sebuah sumber tertentu. Persepsi-

persepsi dapat dipengaruhi oleh asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa 

lalu, berkaitan dengan penelitian ini maka ketika seorang auditor melihat target dan 

kemudian mencoba menginterpretasikannya akan dipengaruhi oleh 

pengalamannya. Pengalaman sebagai faktor yang berasal dari dalam diri auditor 

sendiri yang akan mempengaruhi interpretasinya dalam proses pelaksanaan 

prosedur auditnya. 

B. Teori Atribusi 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) melalui tulisannya 

yang berjudul “Native Theory of Action”. Teori atribusi ini dipakai dalam 

mengembangkan penjelasan tentang cara individu menilai individu lain secara 

berbeda tergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu 

(Faradilla et al., 2021). Fritz Heider (1958) menjelaskan atribusi model sebagai 

kesimpulan seseorang terhadap suatu hal sangat dipengaruhi dari berbagai faktor 

situasional dan personal. Perilaku intern yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh 

kontrol/kendali pribadi seorang individu (Faradilla et al., 2021). Sedangkan untuk 

faktor eksternal sendiri berasal dari lingkungan diluar diri individu tersebut. 

Atribusi Personal merupakan penilaian yang berasal dari internal diri individu, 

misalnya berkaitan erat dengan kemampuan, suasana hati, sifat dan usaha 

seseorang. Sedangkan atribusi situasional atau yang sering disebut dengan atribusi 

ekternal menggambarkan suatu kejadian atau perilaku seseorang sangat 
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dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya yang berada diluar control individu 

tersebut. 

Teori atribusi berkaitan dengan penilaian serta menjelaskan bagaimana 

seorang auditor itu berperilaku. Menurut Weiner (1980) Atribution Theory 

merupakan teori baru yang paling berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi 

akademik. Teori tersebut menekankan pada pendapat bahwa seseorang termotivasi 

dengan hasil yang menyenangkan agar dirinya dapat merasa lebih baik. Atribusi 

tersebut mengacu pada penyebab dari suatu kejadian ataupun hasil yang diperoleh 

berdasarkan persepsi individu tersebut. Kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh atribusi internal. Diantara 

faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor 

dibandingkan dengan situasi atau kondisi lingkungan. Kemampuan tersebut bisa 

dibentuk melalui upaya pencarian wawasan dan berbagai komponen keahlian 

dengan mengikuti training dan pendidikan berkelanjutan Kartikarini, (2016) 

maupun dari upaya pencarian pengetahuan terkait spiritual. 

Dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang mengacu pada 

suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari 

terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Teori atribusi digunakan 

untuk memberikan penjelasan mengenai kaitan auditor dengan kemampuan baik 

akademik maupun spiritual yang dimiliki yang diharapkan mampu membantu 

dalam melaksanakan prosedur audit investigatif untuk mendeteksi kecurangan. 

Dalam penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menguatkan pengaruh auditor 

dalam melaksanakan audit investigatif dan due professional care dalam mendeteksi 

kecurangan. Dengan kemahiran profesional yang dimiliki, seorang auditor harus 

merumuskan pendapatnya dengan baik dan benar. Auditor harus berupaya 

menggunakan keahliannya untuk membuat pertimbangan dan menggunakan sikap 
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skeptis yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat memperoleh dan 

mengevaluasi bukti yang memadai untuk memberikan opini audit yang tepat dan 

tidak memihak.  

C. Cognitive Development Theory  

Cognitive Development Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh 

Kolhberg (1969). Teori ini menjelaskan pengembangan kognitif seseorang dengan 

struktur penalaran (reasoning) yang mendorong seseorang untuk membuat suatu 

keputusan yang berkaitan dengan moral (Januarti dan Faisal, 2010). Perilaku moral 

dapat diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral kelompok, tradisi, dan 

kebiasaan. Sedangkan perilaku tidak bermoral dapat diartikan sebagai perilaku 

yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial yang disebabkan ketidakmampuan 

individu dalam memahami kelompok serta lingkungannya (Agoes, 2009). Teori ini 

mengasumsikan bahwa memiliki kesempatan untuk membuat keputusan dan 

mempertimbangkan masalah etika, berfungsi untuk memotivasi kematangan 

penilaian moral (Smith, 1978). Teori ini juga bertujuan untuk menjelaskan proses 

penalaran manusia dan bagaimana individu cenderung berkembang menjadi lebih 

maju dalam penilaian moral mereka.  

Teori yang dikemukakan oleh Kohlberg ini memfokuskan pada 

perkembangan kognitif dari struktur penalaran atau reasoning yang mendorong 

atau menyebabkan seseorang dalam membuat sebuah keputusan moral. Cognitive 

Development Theory (teori perkembangan moral) mencoba menjelaskan kerangka 

kognitif yang mendasari pengambilan keputusan individu dalam konteks perasaan 

(Sweeney, 1997). Teori ini bukanlah untuk mengklasifikasikan perilaku sebagai 

benar atau salah secara inheren, tetapi lebih untuk memahami proses penalaran 

kognitif yang diikuti seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dalam teori 

perkembangan moral kognitif yang dijelaskan oleh Kolhberg (1969), 
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pengembangan moral dapat dinilai dengan menggunakan tiga level kerangka, yaitu; 

Pre-conventional level, Conventional level, dan The post conventional level. 

Teori perkembangan moral mengenai penalaran moral sangat penting sebagai 

konsep dari etika. Seseorang cenderung untuk mempunyai pertimbangan menurut 

tingkat dari pengembangan dalam pemikiran moral seseorang. Perkembangan 

moral juga membentuk bagian dari keseluruhan kesadaran moral ketika seorang 

individu menghadapi dilema etika. Auditor dengan tingkat perkembangan moral 

reasoning yang tinggi akan menjadikan moral sebagai dasar pengambilan 

keputusan dan penyelesaian dilema etika. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

moralitas menjadi acuan auditor dalam proses mengolah informasi yang ada, 

sehingga moralitas yang baik akan memperkuat perilaku auditor terkait 

pengambilan keputusan dalam audit. Semakin tinggi tingkat perkembangan moral 

seorang auditor, maka moral reasoning yang dihasilkan akan semakin baik yang 

akan berdampak pada laporan audit investigatif yang dihasilkan. 

D. Due professional care  

Auditor wajib menggunakan kearifan profesionalnya dalam merencanakan 

dan melaksanakan audit laporan keuangan (ISA,200:16). Due professional care  

memiliki arti sebagai berikut: profesionalisme yaitu sikap bertanggungjawab 

terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya dan due-care yaitu sikap yang cermat 

dan seksama (Agustin, 2013). Dapat disimpulkan bahwa due professional care  

yaitu suatu tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakan secara cermat 

dan seksama. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk 

melaksanakan audit yang tepat (SPAP, 2013: A23).  

Due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan 

seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, 

berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan 
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memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan 

mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan 

sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam 

penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi 

bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama 

dan Budiartha, 2015). Due professional care harus diterapkan oleh auditor di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Dalam hal ini auditor dituntut untuk selalu 

berpikir cermat dan seksama terhadap bukti-bukti audit yang telah ditemukan 

(Sandari, 2019). 

Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya 

dimiliki oleh auditor dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan 

kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Kecermatan dan keseksamaan menuntut 

auditor untuk berpikir kritis terhadap bukti audit yang ada dengan selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, berhati-hati 

dalam tugas, serta tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki 

keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Karyono, 2013). Due 

professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional 

judgment), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat 

ketika audit sudah dilakukan dengan seksama (Faturachman dan Nugraha, 2015). 

Berdasarkan firman Allah mengenai sikap due professional care yang terdapat 

dalam Q.S Al-Hujurat/ 6: 

َٰٓأيَُّهاَ ينَِٱِيََٰ لةَِِٖلهذ  اِب جَهََٰ يبوُاِْقوَۡمَُۢ اِْأنَِتصُ  ِب نبَإَِٖفتَبَيَهنوَُٰٓ
قُُۢ اِْإ نِجَآَٰءَكُمِۡفاَس  ءَامَنوَُٰٓ

ينَِفتَصُۡب حُواِْعَلَِ م  د  ِمَاِفعََلۡتمُِۡنََٰ  ٦ىَٰ
Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
(Kementerian Agama RI) 
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Dalam tafsir As-Sa’di, ayat tersebut merupakan adab dan sopan santun yang 

harus diteladani dan dilakukan oleh orang-orang yang berakal, yaitu ketika ada 

orang yang fasik membawa suatu berita, hendaklah berita itu dicek dan tidak 

diterima begitu saja, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar serta 

menjerumuskan dalam lembah dosa. Karena berita yang dibawa orang fasik itu jika 

disamakan dengan berita yang dibawa orang terpercaya dan lurus serta hukumnya 

dilakukan berdasarkan berita tersebut, maka hal itu akan membahayakan jiwa dan 

harta tanpa haknya disebabkan oleh berita itu yang menimbulkan penyesalan. Yang 

harus dilakukan ketika ada berita yang dibawa orang fasik adalah dicek dan 

diperjelas, jika terdapat berbagai bukti serta indikasi atas kebenaran berita itu, maka 

diamalkan dan dipercayai, namun jika berbagai bukti serta indikasi menunjukkan 

kebohongan berita itu, maka tidak boleh dilaksanakan dan harus didustakan (Ibnu, 

2003). 

Berkaitan dengan penelitian ini bahwa setiap melaksanakan prosedur audit 

investigatif, auditor harus menggunakan keahlian professionalnya dengan cermat 

dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap 

penugasan dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit 

yang ditemukan, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan 

pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. 

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari 

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. 

Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan 

bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang telah dihasilkan. Ketika auditor 

menggunakan due professional care dalam tugas auditnya memungkinkan auditor 
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memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

E. Pengalaman Auditor 

Seorang auditor harus selalu memperhatikan standar teknis dan etika profesi 

dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa, serta melaksanakan tanggung 

jawab dengan kemampuan terbaiknya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

PSA No. 04 (2011:201.1) standar audit yang pertama mensyaratkan seorang auditor 

harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur 

audit. Pendidikan formal seorang auditor dan pengalaman kerja dalam profesinya 

merupakan dua hal yang saling melengkapi. Seorang auditor yang memiliki 

pengalaman yang memadai, akan membantu dirinya di dalam melaksanakan tugas 

audit investigatif. Hal ini dikarenakan seseorang dengan pengalaman lebih pada 

suatu bidang kajian tertentu, akan menyimpan lebih banyak hal dalam ingatannya 

di mana semakin tinggi pengalaman auditor tersebut, semakin efektif pula 

pelaksanaan prosedur audit investigatif (Lameng dan Dwirandra, 2018). Dalam 

melakukan pemeriksan, pengalaman kerja dapat dianggap sebagai faktor penting 

dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor, kerena jika auditor yang kurang 

berpengalaman akan membuat lebih banyak kesalahan daripada auditor yang 

berpengalaman (Saputra dan Yasa, 2013). 

Seorang auditor harus memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai 

suatu laporan keuangan, agar tidak salah dalam memberikan pendapat dan tidak 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam perspektif 

islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al – Isra’/36: 

ِِۦتقَۡفُِمَاِليَۡسَِلكََِب هِ ِوَلََِ ِإ نه لۡم ِۚ ئ كَِِلۡفؤَُادَِٱوَِِلۡبصََرَِٱوَِِلسهمۡعَِٱع 
َٰٓ ِأوُْلََٰ ِكَانَِكُلُّ

ِعَنۡهُِمَسِۡ ٦٦ِِولَ 
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Terjemahan: 

 “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Kementerian 

Agama RI) 

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan janganlah engaku (wahai manusia), 

mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Akan tetapi pastikan dan verifikasi (akan 

kebenarannya) dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggung jawaban 

menggenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. 

Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan 

memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia 

akan memperoleh hukuman (Qarni,2010).  

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa hendaknya seorang auditor 

untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai suatu bukti audit, agar 

tidak salah dalam memberikan pendapat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab. Pengalaman merupakan faktor yang sering dikaitkan 

dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang 

dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan, Untuk menemukan adanya kecurangan, seorang auditor harus 

memiliki keahlian yang memadai. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan 

membantunya dalam meningkatkan keahliannya (Biksa dan Wiratmaja, 2016). 

Pengalaman audit merupakan faktor penting dalam memprediksi dan mendeteksi 

kinerja auditor, karena auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian yang 

tinggi mengenai kecurangan dari pada yang kurang atau belum berpengalaman.  

Auditor yang memiliki banyak pengalaman dalam suatu bidang, maka akan 

memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat 

mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa. 
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Teori persepsi menekankan gagasan bahwa seseorang termotivasi dengan 

hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa lebih baik akan dirinya sendiri. 

Dalam teori persepsi juga menjelaskan bahwa pengalaman digunakan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Teori tersebut mengindikasikan 

bahwa auditor yang berpengalaman harus juga memiliki pengetahuan yang 

memadai sehingga auditor mendapatkan hasil yang menyenangkan untuk dapat 

merasa lebih baik akan dirinya sendiri. Pengalaman ini diperoleh dari pengalaman 

kerja yang cukup melalui audit umum, audit operasional, audit kinerja maupun 

audit investigatif. Dalam melakukan prosedur audit, pengalaman auditor 

investigatif wajib dimiliki oleh auditor agar dapat melakukan audit dengan teliti, 

cermat, intuitif dan obyektif, sehingga dapat mengungkap fraud. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor merupakan keterampilan dan 

pengetahuan tentang audit yang merupakan gabungan dari interaksi selama proses 

audit yang diukur melalui segi lamanya waktu dan banyaknya penugasan audit yang 

pernah dijalankan auditor tersebut. Pengalaman tersebut juga dapat membantu 

auditor dalam mendeteksi potensi terjadinya kecurangan yang dilakukan klien, dan 

membuat auditor memahami penyebab munculnya kecurangan tersebut. 

F. Audit Investigatif  

Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, 

periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang 

diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang (Pratama, 

2013). Audit investigatif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama laporan keuangan yang 

kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari 

seorang auditor (Rahmayani, et al. 2014). Audit investigatif sendiri tidak akan lepas 
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dengan istilah fraud atau kecurangan yang menjadi bagian khusus dalam 

melakukan investigatif. 

Istilah Audit Investigatif menegaskan bahwa yang dilakukan adalah suatu 

audit. Audit umum atau audit keuangan yang bertujuan untuk pemberian pendapat 

auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena 

itulah, audit umum ini juga disebut dengan opinion audit. Sedangkan, Audit 

Investigatif diarahkan kepada pembuktian ada tidaknya fraud dan perbuatan 

melawan hukum lainnya (Sandari, 2019). Investigatif audit berhubungan dengan 

pengujian serta forensic analize dalam pengumpulan berbagai bukti dengan 

menggunakan metode investigasi dan audit yang nantinya digunakan dalam perkara 

pengadilan. Karena itu pada auditor investigatif memerlukan kualitas keterampilan 

serta keahlian khusus diantaranya kombinasi antara auditor berpengalaman dan 

juga auditor penyelidik kriminal (Karyono, 2013). 

Audit investigatif dilakukan untuk memitigasi dan mencegah terulangnya 

perbuatan zalim seperti tindakan kecurangan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang 

memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, serta larangan 

bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, terdapat dalam potongan Q.S Ma'idah/2:  

.......ِ ِعَلىَ ِٰۖٱوَِِلۡب رِِّٱوَتعََاوَنوُاْ ِِلتهقۡوَىَٰ ِعَلىَ ِتعََاوَنوُاْ ثۡمِ ٱوَلََ ن ِِۚٱوَِِلۡۡ  ِلۡعُدۡوََٰ

َِٰۖٱِتهقوُاِْٱوَِ ِِللّه َِٱإ نه يدُِِللّه قاَبِ ٱشَد  ٢ِِِلۡع 
Terjemahan: 

…….. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya.” (Kementerian Agama RI) 

 Ibnu Katsir (2005) menafsirkan ayat ini dengan mengutip sebuah hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, yang mengatakan 

bahwa Rasulullah (SAW) berkata: “Tolonglah saudaramu yang zalim, maupun 

dizalimi.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, menolong orang yang dizalimi itu dapat 
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kami pahami, namun bagaimana bisa kami menolong orang yang berbuat zalim?” 

Beliau bersabda, “Cegah dan laranglah dia dari berbuat zalim, begitulah 

menolongnya”.  

Membantu sesama manusia memiliki manfaat/ fadilah yang begitu besar. 

Mengajak kepada kebaikan serta mencegah kepada keburukan selalu bisa dilakukan 

oleh siapapun, dalam keadaan apapun, serta dengan segala kemampuan dan sarana 

yang dimiliki. Auditor internal pemerintah di BPKP selaku pengawas instansi 

pemerintahan daerah memiliki peran besar untuk mencegah pegawai pemerintahan 

daerah untuk melakukan perbuatan zalim berupa tindakan kecurangan 

bagaimanapun bentuknya. Auditor dengan pengalaman yang luas tidak hanya akan 

dapat mendeteksi kecurangan yang tidak biasa dalam laporan keuangan, tetapi 

mereka juga akan dapat memberikan penjelasan yang lebih lugas dan akurat. 

Dalam upaya pemberantasan tindak kecurangan di Indonesia, audit 

investigatif menjadi suatu kebutuhan mendasar, karena hasil auditnya merupakan 

bagian integral dalam proses pembuktian adanya indikasi kecurangan (fraud), 

sebelum berlanjut ke proses litigasi. Hal ini membuat pelaksanaan audit investigatif 

menjadi lebih sulit dibandingkan pelaksanaan general audit, di mana auditor selain 

memahami ilmu akuntansi dan audit, juga harus memahami hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Lameng dan Dwirandra, 2018). Dalam 

pelaksanaannya, audit investigatif ditujukan untuk mengungkap sebuah kasus 

kecurangan yang dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani kecurangan 

yang terjadi dengan menggunakan teknik-teknik pada umumnya dalam auditing, 

namun dalam audit investigatif teknik tersebut bersifat eksploratif. Jadi fokus audit 

investigatif adalah membuktikan apakah benar kecurangan telah terjadi. Dalam hal 

dugaan kecurangan terbukti, audit investigatif harus dapat mengidentifikasi pihak 

yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan/kecurangan tersebut. 
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Dalam penugasannya seorang investigator harus didukung dengan keahlian 

yang memadai untuk menunjang keberhasilannya suatu audit investigatif 

diantaranya memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar, teknis, mental 

(Tuanakotta, 2007). Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan serta 

melaksanakan setiap audit demi memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan 

keuangan tersebut telah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau 

fraud. Audit Investigatif ini dilakukan jika ada informasi dari perkembangan 

pengawasan kegiatan, pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan objek 

penugasan, permintaan dari penyidik atau aparat penegak hukum, dan sumber 

lainnya. 

G. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

 Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau suatu peralatan 

yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehubungan dengan 

bagaimana melakukan pekerjaan yang benar (Handoko, 2003). Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu 

pengukuran yang dimana tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kemungkinan bagi seorang auditor untuk mengungkapkan 

kecurangan yang terjadi tergantung pada efektivitas pelaksanaan prosedur auditnya, 

dimana tercapainya tujuan audit investigatif yang dilakukan dengan menerapkan 

prosedur dan teknik-teknik audit didukung oleh keahlian dan pengalaman yang 

cukup memadai untuk menjadi seorang auditor investigatif. 

 Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh 

perilakunya. Islam juga menilai perlunya, kemampuan, kompetensi dan kualifikasi 

tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Yang paling penting dari sikap 

integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada 
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allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri. Dalam Q.S Al – Qashash/26 

disebutkan bahwa: 

أبَتَِ ِقاَلتَِۡ
َٰٓ همَُاِيََٰ رُِٰۡۖۖسۡتَِٱإ حۡدَىَٰ ِِج  ِخَيۡرَِمَن  ينُِٱِلۡقوَ يُِّٱِجَرۡ َِسۡتَِٱإ نه  ٢٦ِِلۡۡمَ 

 
Terjemahan: 

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". (Kementerian Agama RI) 

Al-Wajiz menjelaskan tafsiran dari ayat ini adalah Salah seorang dari kedua 

putri yang lebih tua itu berkata: "Wahai bapakku, jadikanlah dia sebagai orang yang 

merawat ternak kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau 

jadikan pekerja kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (Atiyyah, 2007). 

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif ini dapat tercapai apabila 

auditor memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk dapat memenuhi 

standar-standar pelaksanaannya. Harahap dan Maria (2019) menyimpulkan 

prosedur audit dimulai dengan tahap penelaahan informasi awal, perencanaan 

pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, pelaporan dan 

tindak lanjut. Bila tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, auditor 

lebih baik mundur dalam menerima tugas karena terdapat kemungkinan hasil 

investigatif tidak akan maksimal. Dengan standar yang telah dikemukakan di atas 

maka pihak yang diaudit (auditee), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-

pihak lain dapat mengukur efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit investigatif 

sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian keuangan atau kekayaan negara. 

H. Moral reasoning 

Salah satu cara yang digunakan auditor untuk memelihara nilai-nilai 

profesionalisme sebagai suatu standar etika atau kode etik adalah dengan 

mengandalkan pemahaman atas moral reasoning (Rozmita dan Darliana, 2015). 

Moral reasoning dapat didefinisikan baik itu sebagai sebuah penjelasan mengenai 
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bagaimana individu harus bertingkah laku ataukah sebagai alasan-alasan yang 

muncul dalam membenarkan atau mengkritik tingkah laku. Keberadaan moral 

reasoning adalah untuk menunjukkan mengapa sebuah tindakan dianggap salah 

atau mengapa sebuah keputusan dianggap benar (Syarhayuti dan Adziem, 2016).  

Moral reasoning memberikan alasan-alasan dalam mengikuti atau melawan 

keyakinan moral sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa keyakinan tersebut 

benar ataukah salah (Sukmayanti, et al. 2020). Jika seorang auditor memiliki moral 

reasoning maka auditor dapat memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga dapat 

memberikan opini yang terpercaya (Naibaho, et al. 2014). Moral seorang auditor 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu umur, tingat pendidikan dan kondisi lingkungan 

(Lovell, 2012). Auditor yang memahami standar-standar moral akan menyadari 

mengenai tindakan yang harus dilakukan khususnya saat dihadapi oleh sebuah 

kasus yang dimana auditor harus menentukan baik atau tidaknya hasil investigatif 

tersebut.  

Dalam Alquran dijelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap adil dan 

bijaksana dalam melaksanakan profesionalismenya sebagai auditor tanpa melihat 

apa dan siapa yang diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/8 sebagai 

berikut: 

َٰٓأيَُّهاَ ينَِٱِيََٰ شُهدََآَٰءَِب ِِلهذ   ِ ه ينَِللّ  م 
انُِنَِنهكُمِۡشَِوَلََِيجَۡر مَِِلۡق سۡط ِٰۖٱءَامَنوُاِْكُونوُاِْقوَهَٰ

ِ
ِۚ
لوُاْ ِتعَۡد  ِألََه َٰٓ ِعَلىََٰ لوُاِْٱقوَۡمٍ ِوَِِعۡد  ٰۖ ِأقَۡرَبُِل لتهقۡوَىَٰ َِِۚٱِتهقوُاِْٱهوَُ ِِللّه َِٱإ نه ِب مَاِخَب يرُُِِۢللّه

٨ِِتعَۡمَلوُنَِ
Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” 

Sesuai terjemahan Quraish Shihab (2002), ayat diatas dimaknai dengan ayat 

ini menjelaskan bahwa orang-orang Mukmin bahkan diingatkan untutk tetap teguh 
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menegakkan keadilan dan mereka sama sekali tidak boleh berbuat curang meski 

terhadap orang-orang yang mereka benci. Keadilan suatu hal yang mudah dilakukan 

namun terkadang manusia dilanda atmosfer yang sulit dan dilematis untuk berlaku 

adil, maka pada saat seperti itulah moral kita diuji.  

Terkait dengan tafsiran ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa auditor 

dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk melakukan pertanggung jawaban secara 

vertikal, karena pada dasarnya setiap manusia bertanggung jawab secara pribadi 

dihadapan Allah. Urgensi tesebut juga tidak terkecuali dalam berbagai sektor 

seperti ekonomi. Setiap apa yang akan dilakukan akan dicatat menurut amal 

perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap perbuatan yang 

dilakukan. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. 

Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan hambanya. 

Sebagai seorang auditor hendaknya harus selalu bersikap independen, jujur dan adil 

serta tegas didalam menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak yang 

menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Menurut Metzger (2000) terdapat beberapa alasan pentingnya 

mempertahankan moral reasoning pada auditor. Pertama, auditor pemerintah 

merupakan pihak yang dipercaya rakyat dalam mengawasi penggunaan dan 

pertanggungjawaban anggaran. Kedua, auditor pemerintah banyak menghadapi 

konflik peran sebagai representasi lembaga pemerintah, disatu sisi auditor harus 

tetap mempertahankan independensinya, namun disisi lain harus membuat 

keputusan politik. Moral reasoning yang dimiliki oleh seorang auditor akan 

memengaruhi perilaku etisnya, dikarenakan auditor yang memiliki moral reasoning 

yang tinggi akan berbeda dengan auditor yang memiliki moral reasoning rendah 

jika dihadapkan dengan permasalahan etis. Tingkat moral reasoning tinggi akan 

menjadikan dasar perilaku auditor pada prinsip-prinsip moral dalam memberikan 
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persepsi etis dari kasus pelanggaran etika. Sebaliknya, tingkat moral reasoning 

rendah cenderung mengabaikan prinsip-prinsip moral dalam memberikan persepsi 

etis atas kasus pelanggaran etika (Prayogi dan Suprajitno, 2020). 

Dapat disimpulkan bahwa moral reasoning merupakan sebuah proses yang 

dialami oleh seseorang dalam pengambilan keputusan etis atau sebuah proses 

pembentukan tingkah laku berdasarkan penilaian moral individu. Moral reasoning 

pada individu terbentuk berdasarkan nilai keadilan dan pemahaman pentingnya 

berperilaku secara moral dengan individu atau kelompok. Bentuk-bentuk moral 

reasoning tercermin dalam perilaku seperti jujur dan bekerja sesuai dengan hati 

nurani dan sumpah jabatan, yang akan berdampak terhadap meningkatnya mutu 

pekerjaan seorang auditor (Syamsuriana, et al. 2019). Moral reasoning secara 

positif terkait dengan perilaku moral yang diperlukan untuk pengambilan keputusan 

moral. Auditor yang memiliki moral reasoning akan mendasarkan keputusan yang 

diambil sesuai dengan aturan dan norma yang ada dan bukan dengan sebuah 

keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Seorang auditor dengan 

tingkat moral reasoning yang tinggi ketika menemukan kecurangan dalam sistem 

akuntansi klien maka keputusan yang diambil adalah melaporkan kecurangan 

tersebut yang akan berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

I. Due professional care Dalam Audit Investigatif 

Menurut Pramesti dan Rasmini, 2016) due professional care mengacu pada 

kemahiran professional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional 

menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang 

ditemukannya. Due professional care merupakan hal penting yang harus diterapkan 

oleh para auditor agar tercapainya hasil audit investigatif yang memadai dalam 

pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Jannah, et al. 2021). Kecermatan dan 

keseksamaan dalam kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan 
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skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti 

audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit 

tersebut. Sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit adalah dengan 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Penggunaan 

kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk 

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan. 

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama 

(due professional care) dan secara hati-hati dalam setiap penugasan. Due 

professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional 

judgment), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat 

ketika audit sudah dilakukan dengan seksama. Due professional care menyangkut 

dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai (Faturachman 

dan Nugraha 2015). Auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya 

selama proses investigasi, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi 

mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang 

diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit.  

Keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu 

auditor dalam menentukan scope dan metodologi yang akan digunakan dalam 

melaksanakan pekerjaan audit agar tujuan dapat tercapai (Alam dan Suryanawa, 

2017). Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam 

kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu 

dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang 

memadai (Wiratama dan Budiartha, 2015).  

J. Pengalaman Auditor Dalam Audit Investigatif 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan audit investigatif dalam 

mendeteksi kecurangan adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor semakin 
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berkembang seiring bertambahnya pengalaman dalam melakukan tugas audit, 

termasuk audit investigatif. Pengalaman dalam investigasi juga berperan penting 

dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh auditor dari 

pendidikan formalnya sehingga hasil auditnya semakin baik seiring bertambahnya 

pengalaman investigatif auditor (Wiratama dan Budiartha, 2015). Seorang auditor 

dengan jam terbang yang tinggi serta biasa menemukan fraud dimungkinkan lebih 

teliti dalam mendeteksi kecurangan dibanding auditor dengan jam terbang yang 

rendah. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, 

memahami  dan bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan 

tersebut. Auditor yang berpengalaman juga memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan 

kinerja auditor yang lebih baik dalam mengungkap kasus-kasus kecurangan yang 

terjadi (Anggriawan, 2014). 

Setiap auditor memiliki kemampuan investigatif yang berbeda dalam 

mendeteksi kecurangan yang disebabkan karena tingkat pengalaman setiap auditor 

itu berbeda dan situasi yang harus dihadapi auditor juga berbeda setiap kasus yang 

dihadapi. Menurut Syarhayuti dan Adziem (2016) pengalaman merupakan suatu 

proses pembelajaran dan penambahan perkembangan dari pendidikan formal 

maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. 

Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan serta 

pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi. Menurut Agustin (2013), 

pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa 

melalui pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. 

Seorang auditor yang memiliki pengalaman akan sangat berpengaruh terhadap cara 

berpikir dalam melakukan pekerjaan auditnya. Auditor yang berpengalaman akan 



30 
 

 
 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan dan memberikan 

opini. 

K. Due professional care Dengan Moral reasoning dalam Audit Investigatif 

Due professional care penting diterapkan oleh auditor dalam tugas-tugas 

auditnya. Dalam hal ini auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis, cermat dan 

seksama terhadap mendeteksi dan mengungkap kecurangan, terlebih kepada bukti 

audit yang telah ditemukan demi terlaksananya audit investigatif yang efektif dan 

berkualitas (Wuysang, et al. 2016). Dalam penggunaannya, due professional care 

secara seksama dan cermat dalam memberikan keyakinan yang memadai untuk 

memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari kecurangan. Semakin 

baik due professional care seorang auditor, maka akan semakin baik pula auditor 

dalam memberikan opini (Triarini dan Lastrini, 2016). 

Salah satu cara yang dapat digunakan auditor untuk menjaga nilai-nilai 

professionalisme sebagai suatu standar etika atau kode etik yaitu dengan cara 

mengandalkan pemahaman atas moral reasoning (Syarhayuti dan Adziem, 2016). 

Moral reasoning merupakan proses yang dialami individu dalam menentukan benar 

atau salah yang mempengaruhi dirinya dalam menghasilkan keputusan yang etis. 

Dalam pemerintahan, moral reasoning auditor merupakan faktor penting untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari kecurangan, serta 

memenuhi tanggungjawab profesionalnya sesuai dengan standar moral 

(Syamsuriana, et al. 2019). Seorang auditor investigatif dituntut untuk bersikap 

hati-hati dalam menentukan apakah keputusan yang diambil telah baik atau benar. 

Oleh karena itu, moral reasoning dapat memperkuat sikap due professional care 

dalam melakukan proseder audit investigatif. Karna jika seorang auditor 

investigatif memiliki sikap due professional care dan moral reasoning akan 

mempengaruhi sikap auditor dalam melakukan prosedur audit invetigatif. 
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L. Pengalaman Auditor Dengan Moral reasoning Dalam Audit Investigatif 

Pengalaman auditor dianggap sangat penting dalam mendeteksi sebuah 

kecurangan, jam terbang seorang auditor dan proses pembelajaran seorang auditor 

dinilai dalam mengukur pengalaman seorang auditor. Semakin tinggi jam terbang 

seorang auditor, maka semakin berpengalaman auditor tersebut dalam mengungkap 

dan mendeteksi kecurangan. Pengalaman audit dapat berpengaruh terhadap 

pengambilan sebuah keputusan terhadap suatu kasus kecurangan. Seorang auditor 

yang memiliki pengalaman yang lebih dalam suatu bidang, maka akan memiliki 

dan menyimpan banyak hal dalam ingatannya (Sukmayanti, et al. 2020). 

Oleh karena itu, pengalaman auditor merupakan hal yang cukup penting 

dalam mendeteksi kecurangan. Moral reasoning juga dapat diartikan sebagai tujuan 

proses yang dilakukan seseorang individu untuk menentukan suatu keputusan etis, 

maupun mencerminkan suatu tindakan seseorang sesuai penilaian individu 

(cognition-judgement-action process). maka proses moral reasoning yang terjadi 

terhadap individu juga bisa dimengerti melalui pengujian bagaimana seorang 

individu menginternalisasi standar-standar moral. Moral reasoning digunakan oleh 

auditor untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan sehingga dapat 

memberikan opini yang terpercaya. Moral reasoning juga dapat mempengaruhi 

audit investigatif, karena jika auditor tidak menerapkannya maka akan berpengaruh 

terhadap sikap auditor dalam menyimpulkan opini terhadap klien. Pengalaman juga 

harus dimiliki oleh auditor demi memberi kepercayaan kepada klien. 

Cognitive development theory mengenai moral reasoning sangat penting 

sebagai konsep dari etika. Auditor dengan tingkat perkembangan moral reasoning 

yang tinggi akan menjadikan moral sebagai dasar pengambilan keputusan dan 

penyelesaian dilema etika. Moral reasoning akan terbentuk dari pengalaman kerja 

yang dimiliki. Semakin lama pengalaman auditor, maka akan semakin banyak 
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kasus-kasus audit yang dihadapi, sehingga akan melatih kemampuan audit 

judgement dan menghasilkan audit yang berkualitas. Kemampuan moral reasoning 

ini akan mempengaruhi persepsi auditor terhadap beban kerja yang harus 

diselesaikannya. Semakin baik kemampuan moral reasoning, maka akan lebih 

mudah bagi seorang auditor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebaliknya jika 

moral reasoning seorang auditor lemah, maka semakin tinggi beban kerja yang 

dihadapinya. 

M. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

 Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang diajukan acuan adalah terkait dengan due 

professional care, pengalaman auditor dan moral reasoning dalam efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Terdapat beberapa penelitian yang 

digunakan penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Anggriawan 

(2014) 

Pengaruh Pengalaman 

Kerja, Skeptisme 

Profesional dan Tekanan 

Waktu terhadap 

Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Fraud 

Hasil penelitian 

menunjukkan pengalaman 

auditor dan Skeptisme 

Profesional berpengaruh 

positif terhadap 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Fraud, 

Tekanan Waktu 

berpengaruh negatif 

terhadap Kemampuan 
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Auditor dalam 

Mendeteksi Fraud. 

2 Laras 

Rahmayani 

(2014) 

Pengaruh kemampuan 

auditor, skeptisme 

professional, teknik audit, 

dan whistleblower 

terhadap efektivitas 

pelaksanaan audit 

investigasi dalam 

pengungkapan kecurangan 

Kemampuan auditor, 

skeptisme professional, 

teknik audit, dan 

whistleblower 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan 

audit investigasi dalam 

pengungkapan kecurangan 

3 Naibaho, 

Eviline Roiranti, 

et al., (2014) 

Pengaruh independensi, 

kompetensi, moral 

reasoning dan skeptisme 

profesional auditor 

pemerintah terhadap 

kualitas audit laporan 

keuangan pemerintah 

daerah (studi empiris pada 

BPK RI perwakilan 

Provinsi Riau). 

Independensi auditor 

pemerintah berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

laporan keuangan 

pemerintah daerah, 

kompetensi auditor 

pemerintah terbukti 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit laporan 

keuangan pemerintah 

daerah, moral reasoning 

auditor pemerintah 

terbukti berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

laporan keuangan 

pemerintah daerah dan 

skeptisme profesional 

auditor pemerintah 

terbukti tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

4 Riski Anggraeni 

(2015) 

Pengaruh Profesionalisme 

dan Due professional care  

terhadap Kualitas Audit 

Profesionalisme 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, 

Due professional care  

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Jika seorang auditor 

kurang cermat dalam 

melakukan audit maka 

kualitas audit yang 

dihasilkan akan kurang 

baik. 
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5 Lameng dan 

Dwirandra 

(2018) 

Pengaruh Kemampuan, 

Pengalaman, dan 

Independensi Auditor 

Pada Efektivitas 

Pelaksanaan Prosedur 

Audit Investigatif 

 

kemampuan auditor   

berpengaruh   positif   

pada   efektivitas   

pelaksanaan prosedur   

audit   investigatif, 

pengalaman auditor 

berpengaruh positif 

terhadap prosedur audit 

investigatif, dan   

independensi   auditor 

berpengaruh   positif pada   

efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif. 

 

6 Avincennia 

Vindy Fitriana 

(2019) 

Faktor Internal Auditor 

yang Mempengaruhi 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Faktor internal auditor 

yang berupa moral 

reasoning tidak 

berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Sementara pengalaman, 

tipe kepribadian, dan 

gender berpengaruh 

terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

7 Dewi 

Anggraini, Eri 

Triharyati, 

Helen Anggia 

Novita (2019) 

Akuntansi Forensik Dan 

Audit Investigatif  

Dalam Pengungkapan 

Fraud 

Akuntansi forensik dan 

audit investigatif memiliki 

peranan penting dalam 

pemeriksaan kecurangan. 

Fraud atau kecurangan 

adalah objek utama yang 

diperangi dalam akuntansi 

forensik dan dibuktikan 

dalam audit investigatif. 

 

8 Najmuddin, 

Ahmad Bebin, 

dan Imang 

Dapit 

Pamungkas, 

(2021) 

Pengaruh Independensi, 

Pengalaman, Penerapan 

Akuntansi Forensik Dan 

Teknik Audit Berbantuan 

Komputer (Tabk) 

Terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Audit 

Investigatif Dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Independensi, 

pengalaman, penerapan 

akuntansi forensik dan 

teknik audit berbantuan 

komputer (TABK) 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

pelaksanaan audit 

investigatif dalam 

mendeteksi kecurangan. 
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(Studi Kasus Pada Bpkp 

Jawa Tengah) 

9 Fatahillah 

Ruslan, Andi 

Wawo, dan 

Roby Aditiya 

Pengaruh whistleblowing 

system dan moral 

reasoning dalam 

pengungkapan fraud 

keuangan dengan 

pemahaman amar ma’ruf 

nahi mungkar sebagai 

variabel moderasi 

Whistleblowing system 

tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

fraud keuangan, moral 

reasoning berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan fraud 

keuangan, sedangkan 

pemahaman amar ma’ruf 

nahi mungkar tidak 

mampu memoderasi 

hubungan whistleblowing 

system dan moral 

reasoning terhadap 

pengungkapan fraud 

keuangan. 

10 Fitriani Sardju 

(2022) 

Kemampuan, 

Pengalaman, 

Independensi, dan Due 

professional care Pada 

Pelaksanaan Prosedur 

Audit investigatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kemampuan, pengalaman, 

independensi, dan due 

prodessional care 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif 

N. Pengembangan Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh Due professional care Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit Investigatif  

 Due professional care merupakan hal yang harus diterapkan oleh para 

auditor agar tercapainya audit investigatif yang memadai dalam pelaksaan tugasnya 

(Pramesti dan Rasmini, 2016). Dalam hal ini, auditor diminta agar selalu berpikir 

kritis, cermat dan seksama serta mengevaluasi terhadap bukti-bukti dan indikasi 

tindak kecurangan. Sesuai dengan  teori  atribusi  yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini,  maka  due professional  care  sebagai kekuatan  internal (internal  forces) yang  
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menyangkut  sikap batin pribadi,  berasal  dari  kesadaran  diri,  bermuara  pada  

intuisi  kewaspadaan  kehati-hatian  dan kepedulian,  karena  itu   tidak  dapat  

dipaksakan  dan  diinstruksikan. Dalam penelitian Fitriani (2022) yang dilakukan 

pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara, diperoleh hasil bahwa 

due professional care auditor dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

prosedur  audit  investigatif.  Kemahiran profesional  harus  diterapkan juga dalam 

melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan 

hasil  pemeriksaan.  Hasil  penelitian  tersebut sejalan dengan  Penelitian yang 

dilakukan oleh Fadli (2017), yang menyatakan  bahwa due  professional  care 

auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah: 

 H1: Due professional care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

2) Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit Investigatif 

 Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit investigatif berperan penting 

dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh auditor dari 

pendidikan formalnya sehingga hasil audit akan semakin baik seiring bertambahnya 

pengalaman (Wiratama dan Budiartha, 2015). Teori  persepsi  menyatakan  bahwa  

persepsi  merupakan  suatu  proses  aktivitas seseorang  dalam  memberikan  kesan,  

penilaian,  pendapat  dan  menginterpretasikan  sesuatu berdasarkan  informasi  

yang  ditampilkan  dari  sebuah  sumber  tertentu.  Hal  ini  menjelaskan bahwa  

semakin  berpengalaman  seorang  auditor,  semakin  efektif  pula  pelaksanaan  

prosedur audit  investigatif  (Lameng  dan  Dwirandra,  2017). Beberapa penelitian 

terdahulu mengatakan bahwa pengalaman seorang auditor berpengaruh positif 

terhadap audit investigatif. Penelitian Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan 
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bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitriani 

(2022) menunjukkan  bahwa pengalaman  auditor  investigatif  berpengaruh 

terhadap   efektivitas   pelaksanaan   prosedur   audit   investigatif. Artinya, dengan 

semakin bertambahnya pengalaman seorang auditor maka jumlah dan bentuk 

bentuk kecurangan yang akan dihadapi semakin bertambah sehingga auditor yang 

telah berpengalaman akan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya bila 

dihadapkan dengan berbagai gejala terjadinya kecurangan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

 H2: Pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

3) Moral reasoning Memoderasi Pengaruh Due professional care Terhadap 

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

 Salah satu kode etik yang bisa digunakan dalam audit investigatif adalah 

moral reasoning. Moral reasoning merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit investigatif yang efektif. Melalui moral reasoning diharapkan 

auditor diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan 

standar moral (Naibaho, et al. 2014). Keberadaan moral reasoning untuk 

menunjukkan mengapa sebuah tindakan dianggap salah atau mengapa tindakan 

tersebut dianggap benar (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Sama halnya dengan 

moral reasoning dalam audit investigatif sikap due professional care juga penting. 

Due professional care adalah sikap dimana auditor harus cermat dan sungguh-

sungguh dalam menjalankan profesinya agar menghasilkan audit investigatif yang 

efektif (Alam dan Suryanawa, 2017). Hal ini berarti bahwa dalam sikap yang cermat 

dalam memutuskan tindakan seorang auditor harus diperkuat dengan sikap berfikir 

apakah sikap yang diambilnya tersebut salah atau benar. Hasil penelitian yang 
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dilakukan Landarica dan Arizqi (2020) membuktikan bahwa moral reasoning 

berpengaruh positif  terhadap  kualitas  audit.  Hasil  tersebut  tidak sejalan  dengan  

penelitian Merawati dan Ariska  (2018) dan Mutmainnah (2022) yang 

membuktikan bahwa moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Auditor yang memiliki maupun tidak memiliki kesadaran moral akan tetap 

melaksakan audit dan  menghasilkan  audit  yang  berkualitas.  Karena  pada  

dasarnya  seorang  auditor  dalam  bekerja  dituntut untuk  selalu  bekerja  sesuai 

dengan  standar  yang  telah  ditetapkan sehingga  hasil  auditnya    akan  tetap 

berkualitas. Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut. 

 H3: Moral reasoning memoderasi pengaruh due professional care terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif secara signifikan 

4) Moral reasoning Memoderasi Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap 

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

 Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seorang kepada 

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Jannah, et al. 2021). Dengan adanya 

pengalaman maka akan meningkatkan sikap moral reasoning. Moral reasoning 

adalah alasan yang mendasari seseorang dalam membenarkan atau mengkritik suatu 

perbuatan (Dewi dan Dwirandra, 2018). Sejalan dengan teori perkembangan moral 

tentang bagaimana auditor mengambil suatu petimbangan berdasarkan pengalaman 

dan keahlian dalam melaksanakan tugas audit. Setiap kali auditor melakukan audit 

maka auditor belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami serta meningkatkan 

kecermatan dalam pelaksanaan audit. Kemudian, auditor mengintegrasikan 

pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Penelitian 

Syarhayuti dan Adziem (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi pengalaman 
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kerja yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi pula moral reasoning 

auditor yang dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam audit investigatif. 

Dengan demikian pengalaman seorang auditor yang diperkuat oleh sikap moral 

reasoning akan mempengaruhi pengalaman auditor dalam audit investigatif. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut. 

 H4: Moral reasoning memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap 

efektivitas pelaksanaan audit investigatif secara signifikan. 

O. Rerangka Pikir 

Audit investigatif tidak bisa terlepas dari istilah fraud atau kecurangan yang 

menjadi bagian khusus dalam audit investigatif. Dimana audit investigatif ditujukan 

untuk mendeteksi dan mengungkap kecurangan dalam penyajian laporan keuangan 

yang menggunakan jasa keahlian dari auditor. Hasil dari proses investigasi 

merupakan bagian integral dalam proses pembuktian adanya tindakan kecurangan 

sebelum berlanjut ke proses litigasi. Seorang auditor investigatif juga di haruskan 

memahami ilmu hukum dan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan 

tugas, auditor harus memiliki sikap due professional care, hal ini ditujukan agar 

auditor selalu berfikir cermat dan seksama terhadap bukti yang ditemukan. Due 

professional care atau sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis dalam 

melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan 

tanggungjawab profesionalnya. Dengan sikap ini, auditor diharapkan mampu 

mendeteksi dan mengungkap kecurangan yang terjadi secara cepat dan mudah. 

Kecermatan juga mengaharuskan seorang auditor untuk waspada terhadap risiko 

yang signifikan. Dalam investigasi, pengalaman juga merupakan hal yang akan 

membantu seorang auditor dalam melakukan tugasnya. Hal ini dikarenakan jika 

seseorang yang memiliki pengalaman yang lebih pada suatu bidang tertentu, akan 

menyimpan banyak hal didalam ingatannya dimana semakin banyak pengalaman 
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seseorang, maka semakin efektif pula pelaksanaan audit investigatifnya. 

Pengalaman audit juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam 

memberikan opini audit. Pengalaman yang dimiliki auditor dapat membantunya 

dalam meningkatkan keahliannya. Moral reasoning memberikan alasan-alasan 

dalam mengikuti atau melawan keyakinan moral untuk mengatakan hal tersebut 

benar atau justru salah. Moral reasoning juga diharapkan agar auditor dapat 

memberikan opini yang terpercaya. Moral reasoning dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya yaitu jenjang pendidikan. Auditor yang memahami standar 

moral akan menyadari mengenai tindakan yang akan dilakukan dan menentukan 

apakah baik atau tidaknya hasil sebuah investigasi. Berdasarkan tinjauan pustaka 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka model rerangka teoretis penelitian ini dapat 

dinyatakan dalam gambar dibawah ini. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dimana penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pengujian teori dan/atau hipotesis 

dengan mengukur variabel penelitian dalam bilangan (quantitative) dan 

melakukan analisis data menggunakan metode statistic dan/atau pemodelan 

matematis dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian 

hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan karakteristik suatu 

hubungan atau menentukan perbedaan antara dua kumpulan variabel dalam 

suatu situasi tertentu (Efferin et al., 2008). 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal 

komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2013:12). 

Pendekatan kausal komparatif dinilai memungkinkan peneliti untuk 

mempelajari hubungan kausal atau sebab akibat melalui perbandingan data dari 

kelompok peserta yang menunjukkan variabel penelitian. Penelitian kausal 

komparatif dapat dipelajari dalam retrospeksi karena berusaha untuk 

menentukan alasan atau penyebab kondisi yang ada antara atau di antara 

kelompok individu. 
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 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang beralamat di Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi 

Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena lokasi tersebut merupakan lembaga negara yang memiliki 

kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan 

audit investigatif. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari Juli-September. 

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 

pengalaman, due professional care dan moral reasoning seorang auditor dalam 

melaksanakan prosedur audit investigatif  yang efektif.  

 Populasi dan Sampel 

Nanang Martono dalam Al-Azwi & Rohmah, (2019) mengemukakan bahwa 

populasi yaitu keseluruhan subjek atau objek yang berada di tempat atau wilayah 

dengan kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian. 

Populasi diartikan juga sebagai keseluruhan dari unit atau individu dalam ruang 

lingkup yang diteliti. Populasi penelitian ini yaitu seluruh Auditor pada Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 50 orang. Dari populasi yang ada, 

akan ditentukan sampel dengan teknik Purposive sampling menentukan ukuran 

sampel. Teknik ini digunakan karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang 

sesuai dengan kriteria yang di inginkan peneliti. Kemudian jumlah sampel yang 

sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini berjumlah 35 sampel. Adapun kriteria 

yang dijadikan sampel yaitu: 
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1. Auditor yang pernah melakukan audit investigatif,  

2. Telah mengikuti pelatihan minimal dua kali terkait audit investigatif.   

3. Minimal telah bekerja selama 3 tahun pada instansi BPKP sehingga telah 

dianggap mengerti atau menguasai dalam bidang yang digelutinya. 

 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data 

subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik dari seseorang yang menjadi subyek penelitian (responden).  

2. Sumber data  

 Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari responden dan tidak melalui media 

perantara. Data primer dalam penelitian ini berupa tanggapan yang dijawab 

langsung oleh responden melalui kuesioner.    

 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey dengan 

menggunakan kuesioner, dimana kuesioner merupakan bentuk daftar pertanyaan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, 

dimana sudah disediakan alternatif jawaban atas penyataan yang disediakan 

sehingga responden tinggal memilih. Untuk memperoleh data yang sebenarnya, 

kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden dengan cara mendatangi 

tempat responden di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Responden 

diminta untuk mengisi daftar pernyataan tersebut, kemudian peneliti akan 

mengambil angket yang telah diisi. 
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 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:92) instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel 

yang sedang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan 

untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Instrument 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. 

Kuesioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data yang berisi pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

peneliti. Pengukuran data menggunakan skala likert 1-5. Skala likert merupakan 

metode yang mengukur untuk menyatakan sikap atas setuju atau tidak setuju 

terhadap sesuatu. Skala ini menggunakan lima pilihan yaitu (1) Sangat Tidak 

Setuju/STS, (2) Tidak Setuju/TS, (3) Netral/N, (4) Setuju/S, dan (5) Sangat 

Setuju/SS. 

 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan memanfatkan bantuan software komputer 

yaitu SPSS (Statistical Product dan Service Solutions). Metode analisis yang 

dipakai dalam penelitian ini diantarannya Analisis Statistik dekskriptif dengan Uji 

Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas), 

Uji Hipotesis yang terdiri dari koefisien determinan (R2), Uji Simultan F, Analisis 

Regresi Berganda serta Uji parsial (Uji t). 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Sugiyono, 2011, p. 93). 
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Dalam menggunakan statistik deskriptif suatu data tersbut bisa dilihat dari nilai 

mean, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, varian, sum, range, 

kurtosis dan skeweness (Ghozali, 2018, p. 19). Analisis statistik deskriptif ini 

digunakan untuk mempermudah karakteristik kelompok data dan agar mudah 

dipahami. Statistik deskriptif pada penelitian dapat digunakan untuk keperluan 

memberikan gambaran mengenai kondisi demografi dari responden penelitian. 

Data tersebut meliputi due professional care, pengalaman auditor, efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif dan moral reasoning.  

2. Uji Kualitas Data 

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu 

kualitasnya. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrument 

yang digunakan tidak memiliki keabsahan dan keandalan. 

a. Uji Validitas  

Uji validitas berguna untuk menilai validitas kuesioner pada penelitian. 

Suatu kuesioner penelitian dapat dikatakan “valid” apabila pernyataan pada 

kuesioner tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang hendak 

diukur oleh kuesioner. Pengujian tingkat validitas ini dilakukan dengan cara 

mengorelasikan antara skor butir pernyataan dengan total skor variabel. 

Sedangkan total skor variabel diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

seluruh pernyataan. Butir pernyataan dapat dikatakan valid jika r hitung > r table 

dan bernilai positif (Ghozali, 2018). 

Uji signifikansi koefisien biasanya dilakukan untuk melihat apakah 

suatu item akan digunakan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian 

suatu item akan dianggap valid bilamana berkorelasi signifikan terhadap skor 

total dan rhitung ≥ rtabel. Pada penelitian ini rtabel yang digunakan didapat dari 

tingkat kepercayaan 0,05 dan N=35, sehingga nilai pada rtabel adalah 0.334. 
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Maka saat hasil uji nilai instrumen lebih besar dari rtabel, instrumen yang 

diujikan dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reabilitas merupakan tools untuk melakukan pengukuran terhadap 

suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuisioner dapat 

dikatakan handal/reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

penelitian yang telah di isi bersifat konsisten/stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2018). Ukuran reabilitas suatu variable dapat dilihat dari hasil 

statistic Chronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2018). Semakin nilai alpha-nya 

mendekati satu maka nilai reliabilitasnya dipandang semakin terpercaya. 

Setelah tahap uji intrumen data dapat dikatakan valid dan reliabel, 

maka sebelum melakukan uji pada regresi liner berganda akan diawali dengan 

uji asumsi klasik. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan wajib saat melakukan analisis 

regresi berganda. Uji asumsi klasik dengan model regresi linier berganda yang 

baik perlu memenuhi kriteria Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) dengan 

menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastisitas, 

Uji Linieritas dan Uji Autokorelasi (Ghozali, 2018). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dengan 

demikian, uji normalitas ini di lakukan untuk memahami sifat distribusi data 

penelitian dan selanjutnya dapat mengetahui apakah sampel yang diambil 

normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis (Ghozali, 

2018). Jika asumsi uji normalitas ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 
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valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat 2 cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yakni dengan menggunakan analisis 

grafik serta uji statistik. Dalam Ghozali (2011), proses pengujian normalitas 

data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal P-

Plot of Regresion Standardized Residual dari variabel dependen, dimana:  

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas  

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas  

3) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi >0,05 maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas  

4) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi <0,05 maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas  

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen di dalam 

suatu model regresi terdapat. Multikolonieritas bisa disebabkan karena adanya 

efek kombinasi dua dan atau lebih variabel independen. Multikolonieritas 

terjadi jika nilai toleransi yang sama dengan nilai VIF yang tinggi. Sedangkan 

nilai tolerance dari suatu model regresi ≥ 0,01 atau nilai VIF ≤ 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya jika nilai tolerance nya ≤ 0,01 dan 

nilai VIF nya ≥10 maka pada data tersebut terjadi multikolinearitas (Ghozali, 

2018). 

c. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini, uji 

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya korelasi. Secara umum, pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan acuan sebagai berikut:  

a) Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.  

b) Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negative.  

c) Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, maka tidak ada 

autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas sendiri adalah terjadinya ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada atau tidak 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan memakai plot antara nilai 

prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Tujuan 

dilakukannya pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah pada model regresi 

peyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas bisa kita lihat dengan ada atau tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen yaitu efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif dengan residualnya. Apabila titik-titik 

pada grafik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi 

heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar dan titik-titik ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Disamping itu dapat dilakukan uji Glejser yang meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 
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heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 

membandingkan nilai signifikasi variable independen dengan nilai tingkat 

kepercayaan (α = 0,05). Apabila nilai signifikasi lebih besar dari nilai α (sig > 

α), maka dapat disimpulakan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). 

4. Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis peneliti harus menentukan tingkat 

signifikansi. Untuk memilih tingkat signifikansi, peneliti perlu 

mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya dari penelitian serupa. Setiap 

bidang ilmu memiliki seperangkat kriteria sendiri untuk menentukan 

signifikansi (Qomusuddin, 2019; Riyanto & Hatmawan, 2020). Pada penelitian 

ilmu-ilmu sosial biasanya menggunakan tingkatan signifikansi pada rentang 

90% (α = 10%) hingga 95% (α = 5%). Hal ini juga dikuatkan dengan buku 

karangan Amir et al., (2009, p. 108) metodologi penelitian ekonomi dan 

penerapannya yang masih menoleransi tingkat kepercayaan 10%. Sedangkan 

pada penelitian ilmu-ilmu eksakta umumnya menggunakan taraf antara 98% (α 

= 2%) hingga 99% (α = 1%). Terkait dengan hal tersebut, adapun tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (α = 10%). Artinya, 

keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis nol memiliki 

margin kesalahan 10%. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen variabel 

terhadap variabel dependen dilakukan dengan analisa data dan menerapkan 

model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi berganda adalah 

model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan 
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pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan 

regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:  

Y = a + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan :  

Y : Efektivitas Pelaksanaan Prosedur audit investigatif 

a : Kostanta 

β1, β2 : Koefisien Regresi linear berganda 

X1 : Due professional care 

X2 : Pengalaman Auditor 

e : Error term 

Alat ini digunakan untuk memprediksi bagaimana arah hubungan variabel 

independen dengan dependen, apakah setiap variabel independen yang ada di 

dalam penelitian ini memiliki hubungan positif atau negatif terhadap variabel 

dependen. 

b. Analisis Regresi Moderating dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Analisis regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak dilakukan 

dengan meregresikan selisih mutlak variabel independen terstandarisasi 

dengan variabel dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Jika 

variabel selisih mutlak antara variabel independen terstandarisasi dengan 

variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi 

signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan 

sebagai variabel moderasi benar-benar dapat memoderasi hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Model matematis hubungan antara variabel adalah sebagai berikut: 

Y: α+β1ZX1+β2ZX2+β3ZM+ β4│ ZX1-ZM │+β5│ ZX2-ZM │+e 
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 Keterangan: 

 Y  : prosedur audit investigatif 

 ZX1  : Standardize Due professional care 

 ZX2  : Standardize Pengalaman Auditor 

 ZM  : Standardize Moral reasoning 

           │ZX1-ZM│ : Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 

perbedaan antara ZX1 dan ZM 

│ZX2-ZM│ : Merupakan interaksi yang diukur dengan Nilai Absolut 

Perbedaan antara ZX2 dan ZM 

 α  : Konstanta 

 β  : Koefisien Regresi 

 e  : Error Term 

Tabel 3.1  

Kriteria Penentuan Variabel Moderating 

 Keterangan: 

b2: variabel Moral reasoning 

b3: variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas 

 Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji simultan 

(F-test) dan regresi secara parsial (t-test):   

NO TIPE MODERASI KOEFISIEN 

1 Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 

b3  Signifikan 

3 
Homologiser Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan 

b3  Tidak Signifikan 

4 Prediktor  
b2 Signifikan 

b3  Tidak Signifikan 

Sumber : Bryan dan Haryadi (2018); Bulutoding, et al. (2020) 
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1. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena adanya 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data 

runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 

yang tinggi. 

2. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji keberartian regresi, kita 

harus membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel dengan derajat kebebasan 

(dk), yang besarnya adalah sebagai berikut : 

1) Jika Fhitung  > Ftabel, maka dinyatakan regresi berarti 

2) Jika Fhitung  ≤  Ftabel, maka dinyatakan tidak berarti 

Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi: F sig < α, maka 

H0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika F sig > α, maka H0 diterima, berarti 

variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 
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3. Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 

 Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh 

masingmasing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali Imam 

2018). Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0.05 (5%), dapat diketahui  pengaruh tiap variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun kriteria untuk pengujian 

hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut : 

Pengujian Hipotesis : 

1) H0: β = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

idenpenden dengan variabel dependen.  

2) Hα: β ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel 

indenpenden dengan variabel dependen.  

Kriteria Pengujian H1 dan H2 

 H0 Didukung  jika : 

 Jika signifikansi  ≥ 0,05  

 Jika koefisien beta bernilai negatif 

     H0 Tidak didukung jika : 

 Jika signifikansi   ≤ 0,05  

 Jika koefisien beta bernilai positif 

Kriteria Pengujian H3 dan H4 

 H0 Didukung  jika : 

 Jika signifikansi ≥  0,05  

H0  Tidak didukung jika : 

 Jika signifikansi ≤  0,05 
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 Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Independen 

 Menurut Sugiyono (2012) variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat), dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen atau 

variabel bebas yaitu: 

a. Due professional care 

 Due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan 

seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, 

berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan 

memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Louwers, et al. 

(2008) mengungkapkan auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan 

due professional care  cenderung kurang gagal dalam mengungkapkan fraud 

dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Kecermatan mengharuskan 

auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, 

auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam 

penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam 

mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang 

memadai. 

Tabel 3.2 

Operasi Variabel Due professional care  

Variabel Indikator Skala 

Due professional 

care (X1) 

1. Sikap skeptis 1-5 skala likert 

2. Keyakinan yang memadai 1-5 skala likert 

3. Teknik due professional care 1-5 skala likert 

Sumber: Saripudin, et al., (2012) 
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b. Pengalaman Auditor 

 Pengalaman merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman dalam konteks ini artinya 

keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilewati auditor untuk 

meningkatkan kualitasnya. pengalaman audit berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan dalam bidang yang sangat penting, sehingga perlu 

untuk mendapatkan fokus yang besar. Pengalaman akan memberikan pelajaran 

terhadap jenis dan kecurangan-kecurangan yang pernah ditemukan auditor. 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel Pengalaman Auditor 

Variabel Indikator Skala 

Pengalaman 

Auditor (X2) 

1. Lamanya bekerja sebagai auditor 1-5 skala likert 

2. Frekuensi pekerjaan yang dilakukan 1-5 skala likert 

3. Banyaknya pelatihan yang diikuti 1-5 skala likert 

Sumber : Sarwini, et al., (2014) 

2. Variabel Dependen 

 Sugiyono (2012) Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen, dalam penelitian 

ini variabel dependen yang digunakan adalah efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dengan 

lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area 

pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi 

penyalahgunaan wewenang. 
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Tabel 3.4  

Operasi Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

Variabel Indikator Skala 

Efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif 

(Y) 

1. Keahlian yang memadai 1-5 skala likert 

2. Teknik audit 1-5 skala likert 

3. Pengalaman auditor 1-5 skala likert 

Sumber: Biksa dan Wiratmaja, (2016) 

3. Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi adalah variabel yang dalam posisi dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam penelitian ini moral reasoning digunakan sebagai variabel 

moderasi. Moral reasoning dapat didefinisikan baik itu sebagai sebuah 

penjelasan mengenai bagaimana individu harus bertingkah laku ataukah sebagai 

alasan-alasan yang muncul dalam membenarkan atau mengkritik tingkah laku. 

Keberadaan moral reasoning adalah untuk menunjukkan mengapa sebuah 

tindakan dianggap salah atau mengapa sebuah keputusan dianggap benar. 

Tabel 3.5 

Operasional Variabel Moral reasoning 

Variabel Indikator Skala 

Moral reasoning 

(M) 

1. Justice atau moral equity 1-5 skala likert 

2. Tingkat pendidikan 1-5 skala likert 

3. Situasi moral 1-5 skala likert 

4. Konflik moral 1-5 skala likert 

Sumber: Naibaho, et al., (2014) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi pelaksana BPKP Pusat yang bertugas 

di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP sesuai dengan keputusan 

Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Selatan bertanggung jawab atas Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki satu 

pemerintah provinsi dan 24 pemerintah kabupaten/kota. BPKP Sulawesi Selatan 

melaksanakan pengawasan berupa kegiatan assurance dan consulting yang 

hasilnya dituangkan dalam empat fokus dimensi pengawasan. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka 

menjalankan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Instruksi Presiden Nomor 

9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas SPI dan Keandalan Penyelenggaraan 

Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional. 

Hasil dari pengawasan ini adalah peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, 

penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kinerja pengelolaan program 

lintas sektoral. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung penuh 

program-program yang dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan 

yang profesional dengan ciri-ciri sebagai berikut: terintegrasi, 



58 
 

 
 

berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani masyarakat, 

netral, sejahtera, berdedikasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai. landasan dan kode 

etik aparatur negara. 

2. Visi, Misi, dan Motto Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan koordinasi 

serta fungsi pengawasan internal. Fungsi ini dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan 

ini selaras pula dengan RPJMN 2020-2024. Komitmen pernyataan visi dan misi 

dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

a. Visi : “Menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor 

pemerintah untuk meningkatkan Good Governance sektor publik dalam rangka 

mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” 

b. Misi : 

1) Melaksanakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

keuangan dan pembangunan nasional; dan 

2) Membangun Sumber daya pengawasan yang berkualitas 

c. Motto: 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengambil 

nilai luhur dari falsafah masyarakat Sulawesi Selatan yaitu: 

“Resopa Temanmangingngi Namalolo Naletei Pammase Dewata” 

Yang artinya: Dengan kerja keras sungguh-sungguh dan pantang menyerah, 

akan mudah mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa. 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Tugas BPKP yaitu menjalankan visi dan misi organisasi secara menyeluruh 

terkait dengan tanggung jawab dan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kegiatan utama BPKP 

yakni kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya good 

governance, meningkatkan kinerja program pemerintah, dan menciptakan iklim 

yang menghambat KKN untuk berhasil mencapai target dan prioritas pembangunan 

nasional. Sedangkan kegiatan penunjang adalah segala kegiatan yang dilakukan 

untuk membantu kegiatan pokok. 

Terkait ketidakpastian/keraguan sebagian besar pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah memposisikan 

diri sebagai clearing house dengan memberikan solusi berupa sosialisasi, 

pendampingan, dan review pengadaan barang dan jasa. Nilai pengawasan (audit 

value), yang merupakan respon auditee terhadap hasil audit/pengawasan juga 

mencerminkan keberhasilan semua program berupa berupa peningkatan tindak 

lanjut hasil pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

melaksanakan tugas sebagai berikut untuk melaksanakan tanggung jawab utama 

tersebut: 

1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan internal pertanggungjawaban 

keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional 

2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengkajian, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya atas kegiatan yang keuangannya seluruhnya atau 

sebagian dibiayai oleh APBN dan/atau subsidi. 

3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan 

asset Negara/daerah. 
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4) Memberikan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata 

kelola instansi/badan usaha/entitas lain, serta program strategis pemerintah. 

5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dapat 

menghambat kelancaran pembangunan; 

6) Koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengendalian intern akuntabilitas 

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, bekerja sama dengan 

aparatur pengendalian intern pemerintah lainnya. 

7) Pelaksanaan review laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat 

8) Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan konsultasi pelaksanaan system 

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dan instansi yang memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya 

dari Pemerintah Pusat/Daerah; 

9) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

10) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi 

jabatan fungsional auditor; 

11) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang 

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 

12) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi 

hasil pengawasan atas pelaksanaan akuntabilitas keuangan negara 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 

13) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

BPKP; dan 

14) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 

umum, administrasi, organisasi dan manajemen, kepegawaian, keuangan, 
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kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, persandian, peralatan, dan rumah 

tangga. 

Selanjutnya, sebagai pemeriksa yang bertanggung jawab kepada Presiden 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP mendukung 

akuntabilitas Presiden dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara 

melalui fungsi Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas 

kegiatan, Pembinaan penyelenggaraan SPIP, Reviu atas LKPP Sebelum 

disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden dan Penyampaian ikhtisar laporan 

hasil pengawasan yang bersifat nasional. 

4. Struktur Organisasi 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala 

Perwakilan, dengan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengawasan di 

masing-masing Bidang, yaitu: 

a. Kepala bagian tata usaha 

b. Koordinator pengawasan bidang instansi pengawasan pemerintah 1 dan 2 

c. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 dan 2 

d. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara 1 dan 2 

e. Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 dan 2 

f. Koordinator Pengawasan Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP 

Sedangkan, Kepala Bagian tata usaha dibantu oleh Sub koordinator yakni : 

Sub koordinator Kepegawaian, Sub koordinator keuangan dan Sub koordinator 

umum. 
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B. Respon Rate dan Profil responden 

1. Tingkat Pengembalian Kuisioner 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pilot test secara online yang 

dilakukan sejak tanggal 08 Maret 2022 pada mahasiswa akuntansi UIN Alauddin 

Makassar dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah 

menyelesaikan mata kuliah auditing. Pilot test ini bertujuan untuk melakukan face 

validity untuk kasus yang diberikan dan content validity untuk pernyataan yang 

diberikan. Jumlah pernyataan yang di ajukan berjumlah 20, dari hasil pilot test ini 

keseluruhan pernyataan dinyatakan valid, yang kemudian pernyataan tersebut 

digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya. Untuk melihat data lengkap dari 

hasil pilot test ini dapat dilihat dilampiran. 

Kuesioner didistribusikan ke instansi Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50 eksamplar mulai 

tanggal 18 Juli 2022 dan pengumpulan pada tanggal 23 Agustus 2022. Kuesioner 

yang didistribusikan sebanyak 50 eksamplar, namun tidak semuanya kembali untuk 

diolah dan dianalisis lebih lanjut. Kuesioner yang dikembalikan oleh responden 

sebanyak 45 eksamplar, dan sebanyak 10 eksamplar diantaranya tidak dijawab atau 

direspon dengan baik dan lengkap, baik profil responden (tidak sesuai kriteria) 

maupun pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner. Dengan demikian, 

kuesioner atau jawaban responden yang diolah dan dianalisis lebih lanjut sebanyak 

35 eksamplar (respon rate sebesar 77,77%). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 50 

rangkap dan tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 45 rangkap atau 

sebesar 90% dari total kuesioner yang telah disebar, sedangkan kuesioner yang 

tidak Kembali yaitu 5 rangkap atau sebesar 10%. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Kuesioner 

No. Uraian Jumlah 

Kuisioner 

Persentase 

(%) 

1 Kuesioner yang terdistribusi 50 100% 

2 Kuesioner yang dikembalikan 45 90% 

3 Kuesioner yang tidak dikembalikan 5 10% 

4 Kuesioner yang tidak dapat diolah 10 22,22% 

5 Kuesioner yang dapat diolah 35 77,77% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.2 

menujukkan bahwa sebanyak 16 responden atau sebesar 46% berjenis kelamin laki-

laki dan 19 responden atau sebesar 54% berjenis kelamin perempuan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden perempuan 

yaitu sebanyak 19 responden atau sebesar 54%. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi (%) 

1 Laki - laki 16 46% 

2 Perempuan 19 54% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

3. Distribusi responden berdasarkan pendidikan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentasi (%) 

1 D3 16 46% 

2 S1 17 48% 

3 S2 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 
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Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.3 

menujukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 16 

responden atau sebesar 46%, Pendidikan terakhir S1 sebanyak 17 responden atau 

sebesar 48%, dan berpendidikan terakhir S2 sebanyak 2 responden atau sebesar 6%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden 

berlatar Pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 17 responden atau sebesar 48%. 

4. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Frekuensi Persentase (%) 

1 Auditor 10 29% 

2 Auditor Madya 2 6% 

3 Auditor Muda 6 17% 

4 Auditor Pelaksana 5 14% 

5 Auditor Pelaksana Lanjutan 1 3% 

6 Auditor Penyelia 1 3% 

7 Auditor Pertama 9 25% 

8 Pejabat Fungsional Auditor 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 29% memegang jabatan 

sebagai auditor, 2 responden atau sebesar 6% memegang jabatan auditor madya, 6 

responden atau sebesar 17% memegang jabatan auditor muda, 5 responden atau 

sebesar 14% memegang jabatan auditor pelaksana, 1 responden atau sebesar 3% 

memegang jabatan auditor pelaksana lanjutan, 1 responden atau sebesar 3% 

memegang jabatan auditor penyelia, 9 responden atau sebesar 25% memegang 

jabatan auditor pertama, serta sebanyak 1 responden atau sebesar 3% memegang 

jabatan sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA). Data tersebut menunjukkan 
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bahwa pada penelitian ini didominasi oleh Auditor yaitu sebanyak 10 responden 

atau sebesar 29%. 

5. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Audit Investigatif 

Tabel 4.5  

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Audit Investigatif 

No. Jumlah Audit Investigatif Frekuensi Persentasi (%) 

1 1-3 kali 19 54% 

2 4-6 kali 5 14% 

3 7-10 kali 5 14% 

4 >10 kali 6 17% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden atau sebesar 54% telah melakukan 

audit investigatif sebanyak 1-3 kali, 5 responden atau sebesar 14% telah melakukan 

audit investigatif sebanyak 4-6 kali, 5 responden atau sebesar 14% melakukan audit 

investigatif sebanyak 7-10 kali, sedangkan 6 responden lainnya atau sebesar 17% 

pernah melakukan audit investigatif sebanyak lebih dari 10 kali. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan jumlah 

audit investigatif dengan intensitas 1-3 kali yaitu sebanyak 19 responden atau 

sebesar 54%. 

6. Distribusi Responden Berdasarkan Banyaknya Temuan Audit yang 

Ditemukan 

 Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau sebesar 51% belum pernah 

mendapatkan temuan audit investigatif, 8 responden atau sebesar 23% tidak 

menentu dalam mendapatkan temuan audit investigatif, sedangkan 9 responden 

lainnya atau sebesar 26% selalu mendapatkan temuan audit setiap melakukan audit 

investigatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh 
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responden yang belum pernah mendapatkan temuan audit yaitu sebanyak 18 

responden atau sebesar 51% 

Tabel 4.6  

Distribusi Responden Berdasarkan Banyaknya Temuan Audit Yang 

Didapatkan 

No. Temuan Audit Frekuensi Persentasi (%) 

1 Tidak Pernah 18 51% 

2 Tidak Menentu 8 23% 

3 Selalu Mendapat Temuan 9 26% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

7. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Kerja 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No. Lama Bekerja Frekuensi Persentasi (%) 

1 3-4 tahun 16 46% 

2 5-6 tahun 5 14% 

3 7-8 tahun 1 3% 

4 >8 tahun 13 37% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.7 

menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden atau sebesar 46% telah bekerja selama 

3-4 tahun, 5 responden atau sebesar 14% telah bekerja selama 5-6 tahun, 1 

responden atau sebesar 3% telah bekerja selama 7-8 tahun, dan sebanyak 13 

responden atau sebesar 37 persen telah bekerja lebih dari 8 tahun. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan lama 

bekerja 3 sampai 4 tahun yaitu sebanyak 16 responden atau sebesar 46 persen. 

8. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Pelatihan Lapangan 

 Berdasarkan data dari 35 responden, dapat dilihat pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden atau sebesar 62% telah mengikuti 
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pendidikan pelatihan lapangan selama 2-4 kali, 7 responden atau sebesar 20% telah 

mengikuti pendidikan pelatihan lapangan selama 5-7 kali, 3 responden atau sebesar 

9% telah mengikuti pendidikan pelatihan lapangan sebanyak 8-10 kali, dan 

sebanyak 3 responden atau sebesar 9 persen telah mengikuti pendidikan pelatihan 

lapangan lebih dari 10 kali. Data tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini 

didominasi oleh responden dengan jumlah pendidikan pelatihan lapangan dengan 

intensitas 2-4 kali yaitu sebanyak 22 responden atau sebesar 62%. 

Tabel 4.8  

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Pelatihan Lapangan 

No. Pendidikan pelatihan Lapangan Frekuensi Persentasi (%) 

1 2-4 kali 22 62% 

2 5-7 kali 7 20% 

3 8-10 kali 3 9% 

4 >10 kali 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

C. Deskriptif Data Atas Variabel Penelitian  

Deskriptif merupakan klarifikasi berupa analisis tanggapan responden 

melalui penyebaran kuisioner. Berikut adalah rekapitulasi skor jawaban responden 

terhadap masing-masing indicator dan variabel: 

a. Analisis Statistik Indikator 

Tabel 4.9  

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Due professional care (X1) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

X1.1 14 21 - - - 154 4,40 

% 40,0 60,0 - - - 

X1.2 11 24 - - - 151 4,31 
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% 31,4 68,6 - - - 

X1.3 4 15 8 4 4 116 3,31 

% 11,4 42,9 22,9 11,4 11,4 

X1.4 15 20 - - - 155 4,43 

% 42,9 57,1 - - - 

RATA-RATA KESELURUHAN 4,11 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden 

untuk masing-masing pernyataan variabel due professional care. Dimana untuk 

item pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 21 responden atau 60% 

menjawab setuju bahwa semakin dalam melaksanakan investigasi, auditor selalu 

waspada terhadap risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas 

pemeriksaan. Sebanyak 24 responden atau 68,6% setuju bahwa pengumpulan dan 

penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan 

kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Sebanyak 15 responden atau 42,9% 

setuju bahwa audit yang telah direncanakan dan dilaksanakan mungkin tidak dapat 

mendeteksi salah saji material terutama yang melibatkan persembunyian dan 

pemalsuan dokumen diantara personel auditee dan pihak ketiga. Serta 20 responden 

atau 57,1% menjawab setuju bahwa untuk memperoleh keyakinan yang memadai 

bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh 

kecurangan atau kekeliruan, auditor selalu menggunakan kemahiran professional 

dengan cermat, teliti, dan seksama. 

 Dapat diketahui pula bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara 

umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel due 

professional care  (X1) berada pada daerah cukup tinggi dengan skor 4,11. Hal ini 

berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap due 

professional care. Pada variabel due professional care terlihat bahwa nilai indeks 

tertinggi sebesar 4,43 berada pada item pertanyaan keempat. Sementara untuk 

persepsi responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan ke tiga 
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dengan indeks sebesar 3,31. Hal ini berarti mayoritas Auditor berpendapat bahwa 

mereka telah menerapkan due professional care dalam pelaksanaan prosedur audit 

investigatif dengan efektif sebagaimana mestinya. 

Tabel 4.10  

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Pengalaman Auditor (X2) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

X2.1 16 19 - - - 156 4,46 

% 45,7 54,3 - - - 

X2.2 15 19 1 - - 154 4,40 

% 42,9 54,3 2,9 - - 

X2.3 13 20 2 - - 151 4,31 

% 37,1 57,1 5,7 - - 

X2.4 11 13 11 - - 140 4,00 

% 31,4 37,4 31,4 - - 

X2.5 11 23 1 - - 150 4,29 

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

RATA-RATA KESELURUHAN 4,29 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel pengalaman auditor. Dimana 

untuk item pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 19 responden 

atau 54,3% menjawab setuju bahwa semakin lama menjadi auditor, semakin dapat 

mendeteksi kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan. Sebanyak 19 responden 

atau 54,3% setuju bahwa semakin lama menjadi auditor, semakin dapat mengetahui 

informasi yang relevan untuk mengambil pertimbangan membuat keputusan. Untuk 

item pertanyaan ketiga sebanyak 20 responden atau 57,1% setuju dengan 

pernyataan yang diberikan bahwa pelatihan dan training yang diikuti mampu 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman seorang auditor. Kemudian sebanyak 

13 responden atau 37,4% setuju dengan pernyataan ke empat bahwa semakin 

banyak tugas pemeriksaan, maka semakin menimbulkan ketelitian dan kecermatan 
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dalam menyelesaikannya. Dan sebanyak 23 responden atau 65,7% menjawab setuju 

bahwa semakin lama menjadi auditor, semakin mengerti bagaimana menghdadapi 

entitas/obyek pemeriksaan dalam mempreoleh data dan informasi yang dibutuhkan.  

Dapat diketahui pula bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara 

umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel 

pengalaman auditor (X2) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,29. Hal ini berarti 

bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pengalaman 

auditor. Pada variabel pengalaman auditor terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 

sebesar 4,46 berada pada item pertanyaan pertama. Sementara untuk persepsi 

responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan ke empat dengan 

indeks sebesar 4,00. Hal ini berarti mayoritas Auditor berpendapat bahwa semakin 

lama pengalaman yang dimiliki, maka akan membantu auditor dalam melaksanakan 

prosedur audit investigatif yang efektif.  

Tabel 4.11  

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit Investigatif (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Y1 5 30 - - - 145 4,14 

% 14,3 85,7 - - - 

Y2 17 18 - - - 157 4,49 

% 48,6 51,4 - - - 

Y3 9 26 - - - 149 4,26 

% 25,7 74,3 - - - 

Y4 2 25 8 - - 134 3,83 

% 5,7 71,4 22,9 - - 

Y5 5 29 1 - - 144 4,11 

% 14,3 82,9 2,9 - - 

RATA-RATA KESELURUHAN 4,16 

Sumber: Data diolah tahun 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif. Dimana untuk item pernyataan pertama penilaian 

tertinggi yaitu sebanyak 30 responden atau 85,7% menjawab setuju bahwa auditor 

harus memperhatikan teknik-teknik audit investigatif dalam memperoleh bukti dan 

melaksanakan tugasnya. Sebanyak 18 responden atau 51,4% setuju bahwa auditor 

melaksanakan investigasi sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku 

umum. Untuk item pertanyaan ketiga sebanyak 26 responden atau 74,3% setuju 

dengan pernyataan yang diberikan bahwa seorang auditor investigatif harus 

memiliki pengalaman, integritas yang sangat tinggi, dan keberanian yang dapat 

mempengaruhi temuan indikasi adanya kecurangan. Kemudian sebanyak 25 

responden atau 71,4% setuju dengan pernyataan ke empat bahwa indikasi adanya 

kecurangan biasanya berasal dari pengalaman dalam pengoperasian system 

informasi akuntansi. Dan sebanyak 29 responden atau 82,9% menjawab setuju 

bahwa informasi merupakan hal terpenting dalam investigasi sehingga auditor 

harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk dapat memperoleh informasi. 

Dapat diketahui pula bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara 

umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif (Y) cenderung berada pada daerah yang 

tinggi dengan skor 4,16. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang 

cukup baik terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Pada 

variabel efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif terlihat bahwa nilai 

indeks tertinggi sebesar 4,49 berada pada item pertanyaan kedua. Sementara untuk 

persepsi responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan kelima 

dengan indeks sebesar 3,83. 
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Tabel 4.12 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Moral reasoning (Z) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Z1 10 22 3 - - 147 4,20 

% 28,6 62,9 8,6 - - 

Z2 17 16 1 1 - 154 4,40 

% 48,6 45,7 2,9 2,9 - 

Z3 8 16 8 2 1 133 3,80 

% 22,9 45,7 22,9 5,7 2,9 

Z4 2 24 7 2 - 131 3,74 

% 5,7 68,6 20,0 5,7 - 

Z5 21 14 - - - 161 4,60 

% 60,0 40,0 - - - 

RATA-RATA KESELURUHAN 4,14 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel moral reasoning. Dimana 

untuk item pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 22 responden 

atau 62,9% menjawab setuju bahwa semakin tinggi pendidikan seorang auditor, 

maka akan menunjang dalam pengambilan tindakan. Kemudian sebanyak 17 orang 

atau 48,6 sangat setuju bahwa auditor mengambil keputusan sesuai dengan 

informasi yang didapatkan. Sebanyak 16 responden atau 45,7% menjawab setuju 

terhadap item pernyataan auditor jarang menerima penjelasan orang lain tanpa 

pemikiran lebih lanjut. Untuk pernyataan keempat sebanyak 24 responden atau 

68,6% setuju bahwa auditor akan menentang perintah rekan ketika secara moral 

telah berhasil menerapkan profesionalisme. Dan sebanyak 21 responden atau 

60,00% menjawab sangat setuju bahwa auditor berusaha untuk tidak berpihak 

dalam menentukan keputusan. 

Dapat diketahui pula bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara 

umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel moral 
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reasoning (Z) cenderung berada pada daerah yang tinggi dengan skor 4,14. Hal ini 

berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap moral 

reasoning. Pada variabel moral reasoning terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 

sebesar 4,60 berada pada item pernyataan kelima. Sementara untuk persepsi 

responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan keempat dengan 

indeks sebesar 3,74.  

b. Analisis Statistik Variabel 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Setiap Variabel 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat uraian statistik deskriptif 

jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel. Untuk mengetahui 

penjelasan yang lebih rinci mengenai distribusi jawaban responden maka dibawah 

ini akan diuraikan sebagai berikut:  

Penyajian variabel due professional care terdiri dari 35 kuesioner yang telah 

diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 

20, dengan perolehan nilai range sebesar 7. Nilai dari rata-rata hitung (mean) 

sebesar 16,46 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 1,990 yang mana 

Sumber: output SPSS 25 diolah tahun 2022 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DUE PROFESSIONAL 

CARE 

PENGALAMAN 

AUDITOR 

EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN 

PROSEDUR AUDIT 

INVESTIGATIF 

MORAL REASONING 

Valid N (listwise) 

 

35 

 

35 

 

 

 

35 

35 

35 

 

13 

 

18 

 

 

 

18 

16 

 

20 

 

25 

 

 

 

24 

23 

 

16,46 

 

21,46 

 

 

 

20,83 

20,74 

 

1,990 

 

2,133 

 

 

 

1,485 

1,990 
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menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa tingkat variasi 

data due professional care pada penelitian ini tergolong rendah.  

Penyajian variabel pengalaman auditor terdiri dari 35 kuesioner yang telah 

diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 

25, dengan perolehan nilai range sebesar 7. Nilai dari rata-rata hitung (mean) 

sebesar 21,46 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 2,133 yang mana 

menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa tingkat variasi 

jawaban untuk variabel pengalaman auditor pada penelitian ini tergolong rendah.  

Penyajian variabel efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif terdiri 

dari 35 kuesioner yang telah diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 18 

dan nilai maksimum sebesar 24, dengan perolehan nilai range sebesar 6. Nilai dari 

rata-rata hitung (mean) sebesar 20,83 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 

1,485 yang mana menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini berarti 

bahwa tingkat variasi data jawaban untuk variabel efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif pada penelitian ini tergolong rendah. 

Penyajian variabel moral reasoning terdiri dari 35 kuesioner yang telah 

diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 

27, dengan perolehan nilai range sebesar 11. Nilai dari rata-rata hitung (mean) 

sebesar 20,74 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 1,990 yang mana 

menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa tingkat variasi 

data jawaban untuk variabel moral reasoning pada penelitian ini tergolong rendah. 

D. Hasil Uji Kualitas Data 

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui seberapa konsisten 

dan akuratnya informasi yang telah dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan 

dari penggunaan instrument yang dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan 

uji realibilitas. 
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a. Uji Validitas 

Uji validitas yakni cara yang dilakukan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya item-item angket kuisioner. Item pernyataan kuisioner dinyatakan valid 

apabila menunjukkan nilai r hitung > dari r tabel. Nilai r tabel sebesar 0, 338 yang 

diperoleh dari tabel 35 responden dengan signifikansi 5% (df=35-2=33). Sehingga, 

item pernyataan yang valid memiliki r hitung lebih besar dari 0,338. Adapun hasil 

dari pengujian validitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14, 4.15, 

4.16, dan 4.17 dibawah ini: 

Tabel 4.14  

Uji Validitas Untuk Variabel Due professional care (X1) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien Korelasi (r 

hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r tabel) 
Keterangan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,731 

0,595 

0,837 

0,711 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diatas terlihat item  X1.1, X1.2, X1.3, dan 

X1.4, mempunyai nilai rhitung diatas 0,338 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1.1, 

X1.2, X1.3, dan X1.4merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variabel 

due professional care (X1) dan dapat dilakukan pengujian data yang lebih lanjut. 

Tabel 4.15 

Uji Validitas Untuk Variabel Pengalaman Auditor (X2) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien Korelasi (r 

hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r tabel) 
Keterangan 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,755 

0,813 

0,496 

0,771 

0,756 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
Sumber: Data diolah tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.15 diatas terlihat item  X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan 

X2.5 mempunyai nilai rhitung diatas 0,338 sehingga dapat disimpulkan bahwa X2.1, 

X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5 merupakan instrumen yang valid untuk mengukur 

variabel pengalaman auditor (X2) dan dapat dilakukan pengujian data yang lebih 

lanjut. 

Tabel 4.16 

Uji Validitas Untuk Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 

Investigatif (Y) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien Korelasi (r 

hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r tabel) 
Keterangan 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

0,494 

0,778 

0,650 

0,654 

0,720 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas terlihat Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 mempunyai 

nilai rhitung diatas 0,338 sehingga dapat disimpulkan bahwa Y1, Y2, Y3, Y4, dan 

Y5 merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variabel efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif (Y) dan dapat dilakukan pengujian data 

yang lebih lanjut. 

Tabel 4.17  

Uji Validitas Untuk Variabel Moral reasoning (Z) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien Korelasi (r 

hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r tabel) 
Keterangan 

Z.1 

Z.2 

Z.3 

Z.4 

Z.5 

0,438 

0,715 

0,599 

0,670 

0,560 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

0,338 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data diolah tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.17 diatas terlihat Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5 mempunyai 

nilai rhitung diatas 0,338 sehingga dapat disimpulkan bahwa Z1, Z2, Z3, Z4, dan 

Z5 merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variabel moral reasoning (Z) 

dan dapat dilakukan pengujian data yang lebih lanjut. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten. Uji realibilitas data dilakukan 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yakni instrumen dikatakan reliabel 

apabila mempunyai koefisien keandalan sebesar 0,60 atau lebih. Hasil dari 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Reliabilitas Data Untuk Variabel Independen Dan Dependen 

Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas (a) 

Nilai 

Batas 

Alpha (a) 

Keputusan 

Due Professional Care (X1) 

Pengalaman Auditor (X2) 

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 

Audit Investigative (Y) 

Moral reasoning (Z) 

0,621 

0,751 

 

0,679 

0,667 

0,6 

0,6 

 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data pada tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa angka-angka 

dari nilai Alpha Cronbach’s pada variabel independen dan dependen dalam 

penelitian ini semuanya menunjukkan angka lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti 

bahwa seluruh pernyataan pada variabel independen dan dependen adalah reliabel 

dan dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan kuesioner ini menunjukkan 

keandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian. 
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E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji asumsi klasik kita dapat melihat apakah asumsi-asumsi yang 

diperlukan dalam menganalisis regresi linear telah terpenuhi atau tidak. Uji asumsi 

klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisidas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Hasil pengujian yang diperoleh berdasarkan pada grafik histogram (Lihat 

lampiran) bisa disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal sebab grafik 

berbentuk normal/ tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Pada grafik normal 

probability plot (lihat lampiran) menunjukkan bahwa titik-titik pernyataan 

mengikuti arah garis diagonal sehingga dikatakan memenuhi normalitas. Hal ini 

dikuatkan pula dengan hasil uji statistik menggunakan nilai kolmogrorov-smirnov. 

Pada tabel 4.19 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov > taraf 

signifikansi 5% yakni 0,170 yang berarti data yang di uji tersebut berdistribusi 

dengan normal. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogrorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 

Normal Parameters              Mean 

                                      Std. Deviation 

Most Extreme Differences  Absolute 

                                      Positive 

                                      Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

35 

0,0000000 

0,05021316 

0,127 

0,127 

-0,084 

0,127 

0,170 
  a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data diolah tahun 2022 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah 

ditemukan adanya korelasi pada variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 

(VIF), pada tabel 4.16 sebagai berikut:  

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.  

b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF >10, maka dapat diartikan bahwa 

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.  

Tabel 4.20 

Hasil Uji Multikolinieritas  

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1  (Constant) 

DUE PROFESSIONAL CARE (X1) 

 PENGALAMAN AUDITOR (X2) 

 MORAL REASONING (M) 

 

0,856 

0,761 

0,878 

 

1,168 

1,314 

1,139 
a. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif (Y) 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.20 diatas, nilai VIF untuk semua variabel 

memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel due professional care senilai 

1,168, pengalaman auditor senilai 1,314, dan moral reasoning senilai 1,139. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel 

independen karena semua nilai variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Hasil 

ini didukung oleh nilai tolerance yang juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 

0,10. Dimana variabel due professional care senilai 0,856, pengalaman auditor 

senilai 0,761, dan moral reasoning senilai 0,878. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

mengamatan yang lain. Dalam mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan Scatter Plot, Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka 

model regresi tersebut bebas dari masalah Heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

Heteroskedastisitas dengan metode Scatter Plot sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Hasil Heteroskedastisitas- Grafik Scatter Plot 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik 

scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran yang 

dimana titik-titik menyebar secara acak, penyebaran diatas dan dibawah atau 

disekitar sumbu angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedatisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak untuk 

digunakan dalam memprediksi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif 

berdasarkan due professional care, pengalaman auditor, dan moral reasoning. 
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Untuk menguji heteroskedatisitas juga dapat dilakukan dengan melakukan 

uji glesjer. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak akan terjadi 

heteroskedatisitas dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terjadi 

heteroskedatisitas. Hasil pengujian uji Glesjer ditampilkan pada lampiran dimana 

hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Durbin Watson dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model 

bebas dari autokorelasi. Pada tabel 4.21 berikut ini ditampilkan hasil pengujian 

autokorelasi Durbin Watson:  

TABEL 4.21  

Hasil Uji Durbin Watson  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,677a 0,458 0,404 1,05757 1,833 
a. Predictors: (Constant), Moral reasoning, Due professional care, Pengalaman 
Auditor 
b. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.21 di atas menunjukkan berdasarkan 

pada signifikan 5% atau 0,05 dengan jumlah responden 35 (n), nilai d=1,843 dan 

varibel independen 3 (k=3), yang diperoleh dinilai dL = 1,2833 dan nilai 

dU=1,6528. Sehingga diketahui nilai (4-dU) adalah 2,3472. Karena 1,833 masih 

berada diantara nilai diatas (2,3472>1,833>1,6528), maka dapat dikatakan untuk 

model ini tidak mengalami gangguan autokorelasi sehingga layak untuk digunakan 

pada analisis selanjutnya. 
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F. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresikan variabel 

independen (due professional care dan pengalaman auditor) terhadap variabel 

dependen (efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif), sedangkan untuk 

menguji hipotesis H3 dan H4 menggunakan pendekatan absolut residual atau uji 

nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 

versi 25. 

1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda pengaruh due professional care dan pengalaman auditor 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil dari pengujian 

tersebut sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dan nilainya berkisar antara nol 

sampai satu. Nilai yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Apabila menggunakan 2 variabel atau lebih dapat menggunakan 

Adjusted R Square untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Dari tabel 4.22, diketahui nilai R2 (Adjusted R Square) sebesar 0,395. Hal 

ini menunjukkan sebesar 40 % Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

dipengaruhi oleh variabel Due professional care dan Pengalaman Auditor. Sisanya 

sebesar 60% (100%-40%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam 

penelitian. 
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TABEL 4.22  

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,656a 0,431 0,395 1,155 

a. Predictors: (Constant), Due professional care, Pengalaman Auditor 

b. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

b. Uji Simultan (Uji F) 

TABEL 4.23 

Hasil Uji F – Uji Simultan  

ANOVAa 

Model Sum Of 

Square 

Df Mean Square F Sig. 

1       Regression 

         Residual 

         Total 

32,299 

42,672 

74,971 

2 

32 

34 

16,150 

1,334 

12,111 0,000b 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

b. Predictors: (Constant), Due professional care, Pengalaman Auditor 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh tabel 4.23, pengujian regresi linier 

berganda menemukan hasil F hitung sebesar 12,111 dengan taraf signifikansi 0,000 

< 0,10. Perolehan nilai F hitung 12,111 > F tabelnya dalam hal ini sebesar 2,48 

(df1=2 dan df2= 32). Olehnya diketahui bahwa due professional care dan 

pengalaman auditor secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif. 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

TABEL 4.24  

Hasil Uji T – Uji Parsial  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1   (Constant) 

     Due   Professional    

Care 

     Pengalaman 

Auditor  

10,137 

 

0,323 

0,250 

 

2,228 

 

0,107 

0,100 

 

 

 

0,433 

0,359 

 

4,550 

 

3,026 

2,509 

 

0,000 

 

0,005 

0,017 

 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1) Due professional care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif (H1) 

Tabel 4.24 menampilkan bahwa variabel due professional care memiliki 

thitung sebesar 3,026 sementara t tabel 1,695 dengan taraf signifikansi 0,005 < 0,10, 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

signifikan X1 terhadap Y. Maka untuk hipotesis pertama yakni due professional 

care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif terbukti. Hasil pengujian ini menunjukkan semakin baik due 

professional care seorang auditor BPKP maka efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif akan semakin maksimal. 
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2) Pengalaman Auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif (H2) 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa variabel pengalaman auditor 

memiliki t hitung sebesar 2,509 sementara t tabel dengan sig. α = 0,10 dan df=n-k-

1 yaitu 35-3-1=31, t tabel 1,695 dengan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil 

dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan berarti terdapat pengaruh 

signifikan X2 terhadap Y. Maka untuk hipotesis kedua yang menyatakan 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik 

pengalaman seorang auditor BPKP mendukung pelaksanaan prosedur audit 

investigatif yang efektif. 

Berdasarkan tabel 4.24 diatas juga dapat dianalisis model estimasi sebagai 

berikut: 

 

 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Pada model regresi tersebut memiliki konstanta sebesar 10,137 dimana hal 

ini berarti bahwa jika variable independen due professional care dan 

pengalaman auditor diasumsikan sama dengan nol, maka efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif akan meningkat sebesar 10,137.  

b. Nilai koefisien regresi variable due professional care (X1) sebesar 0,323 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel due professional 

care (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,323. 

Y= 10,137 + 0,323 X1 + 0,250 X2 + e 
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c. Nilai koefisien regresi variable pengalaman auditor (X2) sebesar 0,250 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel pengalaman 

auditor (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,250. 

2. Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Selisih Mutlak 

Terhadap Hipotesis Penelitian H3 Dan H4 

Langkah Uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

 

Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang digunakan telah 

memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui terlebih dahulu kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 4.25  

Kriteria Penentuan Variabel Moderating 

No. Tipe moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi Moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4 Prediktor b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Keterangan: 

b2  :  Variabel Moral reasoning 
 
b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Due professional 
care dan Pengalaman Auditor) 

pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis yang melibatkan variabel 

moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Y = α+β1ZX1+β2ZX2+β3ZM+ β4│ ZX1-ZM │+β5│ ZX2-ZM │+e 
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a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Tabel 4.26  

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error Of the Estimate 

1 ,744a 0,553 0,476 1,075 
a. Predictors: (Constant), Moderating_2, Zscore (Moral reasoning), Zscore (Due 
professional care), Moderating_1, Zscore (Pengalaman Auditor) 
Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.26 hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,476 yang berarti efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif yang dapat dijelaskan oleh variabel AbsX2_M: Z due professional care, 

Z pengalaman auditor, Z moral reasoning X2_M, X1_M sekitar 48%. Sisanya 

sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.27 

Hasil Uji F – Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1     Regression 

   Residual 

        Total 

41,456 

33,515 

74,971 

5 

29 

34 

8,291 

1,156 
7,174 ,000b 

a. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif 
b. Predictors: (Constant), Moderating_2, Zscore (Moral reasoning), Zscore (Due 
professional care), Moderating_1, Zscore (Pengalaman Auditor) 
Sumber: Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.27 hasil Anova atau F hitung menunjukkan bahwa nilai 

F hitung sebesar 7,174 dengan tingkat signifikansi 0,000 dibawah dari 0,10. Dimana 

nilai F hitung 7,174 lebih besar dari F tabelnya dalam hal ini sebesar 2,06 (df1=5 

dan df2= 29). Hal ini berarti bahwa variabel X2_M: Z due professional care, Z 

pengalaman auditor, Z moral reasoning, X2_M, X1_M secara Bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.28  

Hasil Uji T – Uji Parsial  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 20,857 0,450  46,325 ,000 

Zscore: Due 

Professional 

Care 

Zscore: 

Pengalaman 

Auditor 

Zscore: Moral 

reasoning 

Moderating_1 

Moderating_2 

0,721 

 

 

0,460 

 

 

0,330 

 

0,410 

-0,536 

0,214 

 

 

0,214 

 

 

0,199 

 

0,282 

0,298 

0,486 

 

 

0,310 

 

 

0,223 

 

0,204 

-0,231 

 

3,364 

 

 

2,149 

 

 

1,662 

 

1,453 

-1,799 

0,002 

 

 

0,040 

 

 

0,107 

 

0,157 

0,082 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 
Sumber: Data diolah tahun 2022 

Hasil dari interpretasi atas hipotesis pada penelitian ini (H3 dan H4) dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1) Moral reasoning secara signifikan memperkuat pengaruh Due professional 

care terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

Berdasarkan tabel 4.28 menunjukkan bahwa moral reasoning (b2) 

tingkat signifikansinya sebesar 0,107 yang berarti lebih besar dari 0,10, maka 

moral reasoning (b2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Selanjutnya tingkat 

signifikan dari due professional care dan moral reasoning X1_M (b3) adalah 

sebesar 0,157 yang lebih besar dari 0,10. Berarti b3 menunjukkan tidak 

signifikan. Karena b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan maka 
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penggunaan moral reasoning termasuk dalam kategori homologiser 

moderasi yang artinya variabel moral reasoning tidak termasuk independent 

dan moderasi, dikarenakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dan tidak dapat 

memoderasi interaksi antara due professional care terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

Hasil dari uji nilai selisih mutlak yang terdapat pada tabel 4.28 

menunjukkan bahwa variabel moderating X1_M mempunyai thitung sebesar 

1,453 lebih kecil dari ttabel 1,695 dengan tingkat signifikan 0,157 yang lebih 

besar dari 0,10. Nilai koefisien beta unstandardized moderasi antara variabel 

due professional care dengan moral reasoning sebesar 0,204. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel moral reasoning bukan merupakan variabel 

moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara due 

professional care terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif. Jadi, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa moral reasoning 

secara signifikan memperkuat hubungan pengaruh due professional care 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif tidak terbukti 

atau ditolak. 

2) Moral reasoning secara signifikan memperkuat pengaruh pengalaman 

auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif 

Berdasarkan tabel 4.28 menunjukkan bahwa moral reasoning (b2) 

tingkat signifikansinya sebesar 0,107 yang berarti lebih besar dari 0,10, maka 

moral reasoning (b2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Selanjutnya tingkat 

signifikan dari pengalaman auditor dan moral reasoning X2_M (b3) adalah 

sebesar 0,082 yang lebih kecil dari 0,10. Berarti b3 menunjukkan signifikan. 
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Karena b2 tidak signifikan dan b3 signifikan maka penggunaan moral 

reasoning termasuk dalam kategori pure moderasi yang artinya variabel 

yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel 

independen tanpa menjadi variabel independen.  

Hasil dari uji nilai selisih mutlak yang terdapat pada tabel 4.28 

menunjukkan bahwa variabel moderating X2_M mempunyai thitung sebesar 

1,799 lebih besar dari ttabel 1,695 dengan tingkat signifikan 0,082 yang lebih 

besar dari 0,10. Nilai koefisien beta unstandardized moderasi antara variabel 

pengalaman auditor dengan moral reasoning sebesar -0,231. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel moral reasoning mampu memoderasi secara 

signifikan hubungan antara variabel pengalaman auditor terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Jadi hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa moral reasoning secara signifikan memperkuat 

hubungan pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigative terbukti atau diterima. 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas juga dapat dianalisis persamaan 

pendekatan nilai selisih sebagai berikut: 

 

 

 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a) Nilai konstanta sebesar 20,857 yang mengindikasikan bahwa variabel 

independen (Zscore: due professional care, Zscore: pengalaman auditor, 

Zscore: moral reasoning, X1_M dan X2_M adalah nol maka moral 

reasoning  akan terjadi sebesar 20,857.  

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif = 20,857 + 0,721 + 

0,460 + 0,330 + 0,410X1_M – 0,536X2_M + e 
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b) Koefisien regresi pada variabel Zscore: due professional care yaitu sebesar 

0,721 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 

Zscore: due professional care akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif sebesar 0,721.  

c) Koefisien regresi pada variabel Zscore: pengalaman auditor yaitu sebesar 

0,460 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 

Zscore: pengalaman auditor akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif sebesar 0,460.  

d) Koefisien regresi pada variabel Zscore: moral reasoning yaitu sebesar 0,330 

yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: 

moral reasoning akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif sebesar 0,330.  

e) Koefisien regresi pada variabel Zscore: X1_M yaitu sebesar 0,410 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: X1_M 

akan meningkatkan kemungkinan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif oleh auditor sebesar 0,410.  

f) Koefisien regresi pada variabel Zscore: X2_M yaitu sebesar -0,536 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: X2_M 

akan menurunkan kemungkinan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif oleh auditor sebesar 0,536. 

G. Pembahasan Penelitian 

1. Due professional care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif   

Pada hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah due professional care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Berdasarkan hasil dari analisis 
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menunjukkan bahwa due professional care berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik penerapan due professional care yang dilakukan oleh 

auditor BPKP maka akan meningkatkan kemungkinan efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif, dengan demikian hipotesis pertama 

diterima. 

Persepsi auditor menunjukkan bahwa auditor Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Selatan dominan meyakini bahwa sikap skeptis, 

keyakinan yang memadai, dan teknik due professional care mempengaruhi 

kinerjanya dalam menerapkan sikap due professional care. Hal ini diperkuat 

dengan jawaban responden yang secara dominan menyetujui bahwa untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari 

salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan, 

auditor selalu menggunakan kemahiran professional dengan cermat, teliti, 

dan seksama. Hal ini menunjukkan bahwa, auditor yang menanamkan due 

professional care dalam setiap penugasan auditnya akan lebih waspada 

terhadap risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas 

pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan due 

professional care yang dilakukan oleh auditor BPKP maka pelaksanaan 

prosedur audit investigatif akan semakin efektif. 

Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang 

penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan dari 

penyebab internal dan eksternal. Dimana penyebab internal ini mengacu 

pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seorang auditor 

misalnya sifat, karakter, dan sikap.  Dalam hal ini due professional care 

yang dimiliki oleh auditor termasuk kedalam atribusi penyebab internal 
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karena due professional care ini merupakan sikap yang berasal dari dalam 

diri seorang auditor yang mampu membantu auditor untuk mendapatkan 

informasi mengenai bukti audit yang ditemukan, sehingga akan 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sardju, (2022) yang melakukan 

studi di BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan BPKP Perwakilan 

Provinsi Sulawesi Utara dimana peneliti menemukan bahwa due 

professional care dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Dengan kemahiran profesional yang dimiliki, seorang 

auditor harus merumuskan pendapatnya dengan baik dan benar. Auditor 

harus berupaya menggunakan keahliannya untuk membuat pertimbangan 

dan menggunakan sikap skeptis yang dimilikinya dengan baik sehingga 

dapat memperoleh dan mengevaluasi bukti yang memadai untuk 

memberikan opini audit yang tepat dan tidak memihak. Hasil penelitian ini 

juga didukung hasil penelitian Fadli (2017) bahwa due professional care 

auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif. Berdasarkan penelitian ini, auditor investigatif di BPKP 

Maluku Utara dan Sulawesi Utara percaya bahwa kemahiran  profesional  

harus  diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta 

dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil  pemeriksaan agar 

pelaksanaan prosedur audit investigatif menjadi efektif.  

2. Pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif   

Pada hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Berdasarkan hasil dari analisis 
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menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor BPKP maka akan 

meningkatkan kemungkinan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif, dengan demikian hipotesis kedua diterima. 

Persepsi auditor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwa mayotitas auditor meyakini bahwa lama bekerja 

sebagai auditor, frekuensi pekerjaan yang dilakukan, dan banyaknya 

pelatihan yang diikuti dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Hal ini dibuktikan dengan responden yang secara 

dominan menyetujui bahwa banyaknya pemeriksaan dan kasus yang auditor 

lakukan serta selesaikan mampu meningkatkan pengalaman seorang 

auditor. Dari pengalaman tersebut, maka auditor dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan pekerjaan. 

Semakin lama menjadi auditor, maka seorang auditor akan semakin 

mengerti bagaimana menghadapi entitas/obyek pemeriksaan dalam 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan untuk 

mengambil pertimbangan membuat keputusan.  

 Pengalaman berupa kemampuan yang dimiliki auditor dalam 

memeriksa data klien sangat efektif untuk melaksanakan audit investigatif, 

sehingga mampu mendeteksi kecurangan lebih awal. Semakin 

bertambahnya pengalaman seorang auditor, maka jumlah dan bentuk-

bentuk kecurangan yang akan dihadapi semakin bertambah sehingga auditor 

yang telah berpengalaman akan semakin meningkatkan kemampuan 

mendeteksinya bila dihadapkan dengan berbagai gejala terjadinya 

kecurangan. Selain itu, terdapat temuan bahwa pengalaman auditor 
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memiliki pengaruh yang lebih dominan pada efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif.  

Dalam kaitannya dengan teori persepsi, bahwa pengalaman auditor 

merupakan faktor pemersepsi yang berasal dalam diri auditor itu sendiri 

yang akan mempengaruhi interpretasinya dalam proses pelaksanaan 

prosedur auditnya. Didukung dengan penjelasan bahwa ketika auditor 

melakukan proses audit dan menemukan tanda-tanda kecurangan, auditor 

yang berpengalaman akan mempertanyakan dan mengevaluasi dengan 

cermat bukti yang ditemukan. Sehingga disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif, seorang 

auditor sebaiknya lebih diarahkan untuk menjadi bagian tim audit dan 

melaksanakan audit investigatif agar memiliki banyak pengalaman, 

dibandingkan hanya diarahkan untuk mengikuti berbagai 

pelatihan/pendidikan audit investigatif.  

Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  

Lameng  dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh positif signifikan pada efektivitas pelaksanaan  prosedur  audit  

investigatif. Artinya bahwa semakin meningkat pengalaman auditor maka 

pelaksanaan prosedur audit investigatif akan semakin efektif. Sebaliknya, 

semakin rendah pengalaman auditor maka pelaksanaan prosedur audit 

investigatif akan semakin tidak efektif. Hasil  ini  sejalan dengan  hasil  

penelitian  oleh  Najmuddin & Pamungkas, (2021) bahwa pengalaman 

auditor positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam 

mendeteksi kecurangan. Dalam konteks penelitian ini, auditor dengan 

pengalaman yang tinggi akan berpengaruh pada semakin efektif pula 

pelaksanaan prosedur audit investigatif, dikarenakan auditor tersebut 
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semakin tepat dalam memilih serangkaian perilaku yang akan dilaksanakan 

dalam proses audit investigatif. 

3. Pengaruh due professional care terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dengan moral reasoning sebagai variabel 

moderasi 

Pada hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

moral reasoning memoderasi pengaruh due professional care terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Berdasarkan hasil dari 

analisis menunjukkan bahwa interaksi antara moral reasoning dan due 

professional care tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa moral reasoning memperkuat pengaruh due 

professional care terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif ditolak. 

Persepsi auditor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwa mayoritas auditor meyakini bahwa dengan moral 

equity, tingkat pendidikan, situasi dan konflik moral dapat membantu 

auditor dalam menggunakan moral reasoning dalam pelaksanaan prosedur 

audit investigatifnya. Dibuktikan dengan jawaban responden yang 

mayoritas menyetujui bahwa auditor yang selalu berusaha untuk tidak 

berpihak dalam menentukan keputusan serta auditor, auditor akan 

menerima penjelasan orang lain dengan memikirkan lebih lanjut, dan 

auditor yang akan menentang perintah rekan kerjanya apabila secara moral 

telah berhasil menerapkan profesionalisme. Moral reasoning merupakan    

perkembangan    yang    berkaitan dengan aturan dan konfensi mengenai apa 

yang seharusnya dilakukan  oleh  manusia  dalam  interaksinya  dengan  
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orang lain.   Hakikatnya   moralitas   yaitu   kecenderungan   untuk menerima  

sistem  peraturan.  Moral  reasoning  pada  setiap individu   memengaruhi   

mereka   dalam   membangun   dan meningkatkan  efektivitas  atas  

implementasi  kode etik. 

Tinggi rendahnya moral reasoning yang dimiliki, seorang auditor 

yang menanamkan due professional care dalam melaksanakan tugasnya 

akan dengan cermat menentukan prosedur audit mana yang pas untuk 

mengefektifkan proses pelaksanaan auditor investigatifnya. Berdasarkan 

cognitive development theory, Moral reasoning hanyalah faktor intern dari 

dalam diri auditor itu sendiri yang berbeda-beda dari satu auditor dengan 

auditor lainnya, moral bukanlah hal yang bisa diukur atau digambarkan 

secara rinci. Karena moral reasoning satu auditor berbeda-beda dengan 

auditor lainnya jadi moral reasoning tidak bisa dijadikan patokan sebagai 

penentu prosedur audit investigatif yang dilaksanakan seorang auditor 

dikatakan efektif. Baik atau tidaknya penalaran moral yang dimiliki 

seseorang tidak akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan audit 

investigatif, melainkan lebih menekankan ke ranah pengambilan keputusan 

auditor. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan variabel moderasi moral 

reasoning hanya mampu bertindak sebagai homologiser moderasi yakni 

variabel moral reasoning tidak termasuk bebas dan moderasi, dikarenakan 

tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dan tidak dapat memoderasi interaksi diantara 

due professional care terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif.  Hasil penelitian ini disebabkan karena pada penelitian 

kuantitatif ini, sumber data utama diperoleh dengan menggunakan kuisioner 



98 
 

 
 

yang dijawab oleh responden. Namun pada saat pengisian kuisioner, 

kehadiran peneliti tidak ada (kuisioner disimpan di instansi responden yang 

bersangkutan). Karena hal tersebut, maka hasil jawaban responden 

cenderung bersifat bias dan tidak normatif. Sejalan dengan penelitian 

Fitriana, (2019) yang menyatakan bahwa faktor internal auditor yang berupa 

moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki moral reasoning tinggi 

cenderung berperilaku sesuai dengan standar profesi tetapi tidak menjamin 

bahwa dirinya memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan dengan baik.   

4. Pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dengan moral reasoning sebagai variabel 

moderasi 

Pada hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah moral reasoning memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Berdasarkan hasil dari 

analisis menunjukkan bahwa interaksi antara moral reasoning dan 

pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan 

bahwa moral reasoning memperkuat pengaruh pengalaman auditor 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigative diterima. 

 Persepsi auditor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwa mayoritas auditor meyakini bahwa moral equity, 

tingkat pendidikan, situasi dan konflik moral membantu auditor dalam 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini 

dibuktikan dengan mayoritas responden yang cenderung menyetujui bahwa 

semakin tinggi pendidikan seorang auditor, maka akan menunjang dalam 
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pengambilan tindakan. Seberapa baik auditor dalam melaksaanakan 

prosedur audit investigatif maka auditor akan dapat memahami situasi serta 

konflik moral, dan menerapkan kode etik, serta nilai-nilai etika dari dalam 

diri masing-masing auditor. Moral reasoning merupakan suatu tindakan 

yang mendasari suatu keputusan   benar   atau   tidaknya   suatu   tindakan   

yang diambil. Intensitas terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh 

auditor dan audit  akan  terminimalisis oleh faktor tersebut sehingga akan 

terjaga efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatifnya. 

Penelitian ini sejalan dengan cognitive development theory, yang 

menjelaskan bahwa moral reasoning memengaruhi perilaku seseorang 

terutama dalam menghadapi dilema-dilema moral. Auditor BPKP yang 

memiliki kesadaran untuk selalu berperilaku secara etis berarti memiliki 

komitmen untuk menerapkan kode etik. Apabila komitmen itu dijaga maka 

pelanggaran dapat dihindari. Moral reasoning auditor terbentuk dari 

pengalaman kerja serta keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan 

prosedur audit. Setiap kali auditor melakukan audit maka auditor belajar 

dari pengalaman sebelumnya, memahami serta meningkatkan kecermatan 

dalam pelaksanaan audit. Kemudian, auditor mengintegrasikan pengalaman 

auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Semakin lama 

pengalaman auditor, maka akan semakin banyak kasus-kasus audit yang 

dihadapi sehingga akan melatih kemampuan audit judgement. Kemampuan 

moral reasoning ini akan mempengaruhi persepsi auditor terhadap beban 

kerja yang harus diselesaikannya. Semakin baik kemampuan moral 

reasoning, maka akan lebih mudah bagi seorang auditor untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika auditor yang berpengalaman didukung 

dengan memiliki tingkat moral reasoning yang tinggi, maka akan 
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mengefektifkan pelaksanaan prosedur audit investigatifnya sehingga akan 

meningkatkan kemampuan auditor dalam membuat keputusan karena 

mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman dan keahlian 

dalam melaksanakan audit. 

Pada hasil analisis yang dilakukan, bahwa pada penelitian kali ini 

variabel moderasi moral reasoning mampu bertindak sebagai pure moderasi 

yang artinya memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel 

independen tanpa menjadi variabel independen dalam model hubungan 

yang dibentuk. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syarhayuti & 

Adziem, (2016) yang menyatakan interaksi pengalaman kerja auditor dan 

moral reasoning berpengaruh memoderasi terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. semakin tinggi pengalaman kerja yang 

dimiliki seorang auditor, maka semakin tinggi pula moral reasoning yang 

auditor yang dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam audit 

investigatif untuk mendeteksi kecurangan. Jika auditor memiliki 

pengalaman maka penalaran moral auditor juga akan semakin baik karena 

auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman 

sebelumnya. Dengan demikian, pengalaman seorang auditor diperkuat 

dengan sikap moral reasoning akan mempengaruhi pengalaman auditor 

dalam pelaksanaan prosedur audit investigatif.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Due professional care berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

2. Pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif.  

3. Moral reasoning tidak dapat memoderasi pengaruh due professional care 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

4. Moral reasoning dapat memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan 

dikemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan due professional care, auditor yang bekerja di 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan perlu diberikan peningkatan 

pemahaman interpersonal dengan cara memahami dan mempelajari 

individu lain yang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda 

mengenai satu hal. Agar auditor dapat memahami bagaimana sebab auditee 

berperilaku ataupun bersikap. Hal ini akan membantu auditor ketika 

menggunakan sikap due professional care dalam setiap penugasan 

auditnya. 

2. Dalam pelaksanaan audit investigatif diperlukan auditor yang sudah ahli dan 

berpengalaman agar sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam 
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3. kecurangan, sehingga auditor memiliki tingkat ketelitian yang lebih dan 

sangat peka terhadap sesuatu yang mencurigakan, dengan begitu 

kecurangan dalam suatu institusi akan cepat terdeteksi. Melalui pengalaman 

auditor yang sangat baik maka efektivitas pelaksanaan audit investigatif 

dalam mendeteksi kecurangan akan semakin efektif. 

4. Dari hasil penelitian ini, meski penguatan moral reasoning tidak 

mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen, namun 

faktor moral reasoning tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga 

profesionalitas dan kepatuhan kepada kode etik. 

C. Saran 

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang 

lebih banyak untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan literatur up to date 

dan lebih banyak yang sesuai dengan topik penelitian 

3. Hasil ini hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor yang bekerja di 

kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dan sampel 

pada penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan seperti pada 

inspektorat dan BPK provinsi Sulawesi selatan. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel penelitian lain 

yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif serta 

disesuaikan dengan berbagai kondisi yang terjadi di indonesia sehingga 

dapat membantu para praktisi dan profesional dalam mendeteksi 

kecurangan.  

5. Untuk instansi terkait dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Selatan, sebaiknya perlu diadakan pendidikan/pelatihan, seminar, atau 
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workshop pemanfaatan teknologi dan informasi bagi auditor terkait dengan 

proses audit investigatif sebagai salah satu media untuk menambah 

pengetahuan dan bertukar pengalaman dari pakar-pakar di bidang 

investigasi, serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang agar 

pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses audit investigatif dapat 

berjalan optimal, dan perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor apa 

saja yang dapat memberikan pengaruh kepada efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

D. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penulisan dan proses penelitian, peneliti tentu menyadari bahwa 

masih banyak keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jumlah responden yang hanya 35 orang, tentunya masih kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pelaksanaan pengukuran tidak menghadapkan responden dengan kondisi 

nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pertanyaan survey 

secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

3. Peneliti tidak dapat memastikan kuesioner di isi oleh auditor sendiri atau 

tidak. 

4. Literatur yang digunakan masih terbatas dan literatur up to date yang 

digunakan belum dalam jumlah yang banyak. 

5. Pada penelitian ini hanya menggunakan perspektif dari beberapa teori yang 

menjelaskan tentang pengaruh antar variabel namun sebenarnya masih 

banyak teori-teori lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai topik 

yang diteliti dengan beragam variabel lain yang mempengaruhi. 
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Lampiran 1: 
KUESIONER PENELITIAN 

 Bapak/Ibu yang terhormat, Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu 

mengisi kuisoner yang telah kami siapkan. Pernyataan-pernyataan berikut ini 

bertujuan untuk statistik responden. Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan 

hanya untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian 

dan bantuannya, diucapkan terima kasih. 

A. Profil Responden 

Nama (boleh tidak diisi) : 

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan* 

Pendidikan : SMP  SMA          S1           S2          

  S3 

Nama Instansi : 

Jabatan : 

Lama pengalaman kerja  

pada bidang audit :           3-4 Tahun              5-6 Tahun 

 

             7-8 Tahun              > 8 Tahun 

Jumlah audit investigatif  

yang pernah dilakukan :  1-3 kali     4-6 kali 

                7-10 kali     >10 kali 

Banyaknya pendidikan pelatihan  

lapangan yang relevan sebagai  

auditor yang pernah anda ikuti :           2-4 kali         5-7 kali 

 

           8-10 kali > 10 kali 
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B. Pertanyaan khusus 

 Item-item beikut ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh due 

professional care, pengalaman kerja, prosedur audit investigatif, dan moral 

reasoning. Bapak/ibu dimohon memberi tanda silang (√) pada item yang 

dianggap sesuai dengan pernyataan yang telah disediakan. Berikut rincian item-

item tersebut: 

 Sangat Tidak Setuju: STS 

 Tidak Setuju: TS 

 Netral: N 

 Setuju: S 

 Sangat Setuju: SS 

C. Variabel  

a. Due professional care 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Dalam melakukan investigasi auditor 

selalu waspada terhadap resiko yang 

signifikan yang dapat mempengaruhi 

objektifitas pemeriksaan.   

     

2 Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara 

objektif menuntut auditor mempertimbangkan 

kompetensi dan kecukupan bukti tersebut 

     

3 Dalam merumuskan suatu pendapat atau opini 

atas laporan keuanagan saya harus memperoleh 

bukti kompeten yang cukup 

     

4 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai 

bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material yang disebabkan oleh kecurangan atau 

kekeliruan, saya selalu menggunakan kemahiran 

professional saya dengan cermat, teliti, dan 

seksama 
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b. Pengalaman Auditor 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Pengalaman kerja yang auditor miliki dapat 

mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

pada saat melaksanakan pekerjaan 

     

2 Banyaknya pemeriksaan yang auditor lakukan, 

dapat memberikan pengalaman yang baru bagi 

auditor 

     

3 Pelatihan yang diikuti mampu meningkatkan 

pengetahuan dan pengelaman seorang auditor 

     

4 Banyaknya kasus yang diselesaikan mampu 

meningkatkan pengalaman seorang auditor 

     

5 Seorang auditor yang telah lama bekerja memiliki 

pengalaman yang cukup tinggi  

     

 

c. Prosedur Audit Investigatif 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Auditor harus memperhatikan teknik-teknik audit 

investigatif dalam memperoleh bukti dan 

melaksanakan tugasnya 

     

2 Auditor melaksanakan investigasi sesuai standard 

dan ketentuan yang berlaku umum 

     

3 Seorang auditor investigatif harus memiliki 

pengalaman, integritas yang tinggi, dan 

keberanian, yang dapat mempengaruhi temuan 

indikasi adanya kecurangan 

     

4 Indikasi adanya kecurangan biasanya berasal dari 

pengalaman dalam pengoperasian sistem 

informasi akuntansi 

     

5 Informasi merupakan hal terpenting dalam 

investigasi sehingga auditor harus 

mempertimbangkan segala kemungkinan untuk 

dapat memperoleh informasi 

     

d. Moral reasoning 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Semakin tinggi pendidikan seorang auditor, maka 

akan menunjang dalam pengambilan tindakan 

     

2 Auditor mengambil keputusan sesuai dengan 

informasi yang didapatkan 
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3 Auditor jarang menerima penjelasan orang lain 

tanpa pemikiran lebih lanjut 

     

4 Auditor akan menentang perintah rekan ketika 

secara moral telah berhasil menerapkan 

profesionalisme 

     

5 Auditor berusaha tidak berpihak dalam 

menentukan keputusan 
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Lampiran 2: HASIL PILOT TEST 
UJI VALIDITAS 

 

NO JURUSAN KAMPUS MATKUL AUDIT X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL Y Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 TOTAL Z

1 AKUNTANSI UINAM YA 4 5 4 3 5 21 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 4 19 5 5 5 4 5 24

2 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 5 23 5 5 4 4 5 23 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 5 23

3 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 5 23 5 5 5 4 4 23 4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 5 23

4 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 4 5 24 4 4 4 4 4 20 5 5 4 3 4 21 4 5 5 5 5 24

5 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 3 5 5 3 4 20 4 4 4 3 3 18 5 3 4 4 4 20

6 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21

7 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

8 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21

9 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 5 3 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 4 5 4 5 23

10 AKUNTANSI UNIKA YA 4 5 5 2 5 21 5 4 5 3 3 20 4 4 5 3 4 20 5 3 4 4 4 20

11 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

12 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

13 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 4 21 5 4 5 4 5 23

14 AKUNTANSI UNIKA YA 5 4 4 1 5 19 4 4 5 5 4 22 5 4 5 4 4 22 5 4 4 5 4 22

15 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

16 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 4 3 4 20 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21

17 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

18 AKUNTANSI UINAM YA 4 5 4 3 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20

19 AKUNTANSI UINAM YA 4 5 4 3 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20

20 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23

21 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 4 23 4 4 5 4 4 21

22 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25

23 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23

24 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 3 5 23 4 5 5 3 4 21 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25

25 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25

26 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 4 23 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

27 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

28 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

29 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 4 5 4 5 5 23 4 5 5 4 5 23

30 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 5 24 4 5 4 4 5 22 4 5 5 4 4 22

31 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 5 5 4 5 23

32 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23

33 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21

34 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

35 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20

36 AKUNTANSI UNIKA YA 4 5 4 3 5 21 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 4 19 5 5 5 4 5 24

37 AKUNTANSI UNIKA YA 5 4 5 4 5 23 5 5 4 4 5 23 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 5 23

38 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 5 23 5 5 5 4 4 23 4 5 5 4 5 23 5 5 5 4 5 24

39 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 4 3 4 21 5 5 5 5 5 25

40 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 3 18 5 3 4 4 4 20

41 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21

42 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

43 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22

44 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 5 3 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24

45 AKUNTANSI UNIKA YA 4 5 5 2 5 21 5 5 5 3 3 21 4 4 5 3 4 20 5 4 5 4 4 22

46 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

47 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

48 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 4 21 5 5 5 4 5 24

49 AKUNTANSI UNIKA YA 5 4 4 1 5 19 4 5 5 5 4 23 5 4 5 4 4 22 5 4 4 5 4 22

50 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

51 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 4 3 4 20 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21

52 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

53 AKUNTANSI UINAM YA 4 5 4 3 4 20 4 5 5 3 4 21 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21

54 AKUNTANSI UINAM YA 4 5 4 3 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20

55 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 4 5 24

56 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 5 5 5 4 4 23

57 AKUNTANSI UINAM YA 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25

58 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 5 24 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23

59 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 3 5 23 5 5 5 3 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25

60 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25

61 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 4 23 4 5 4 5 4 22 5 5 5 4 5 24

62 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 1 4 17 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

63 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22

64 AKUNTANSI UINAM YA 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 4 5 4 5 5 23 4 5 5 4 5 23

65 AKUNTANSI UNIKA YA 5 4 5 5 4 23 5 4 4 5 5 23 4 5 4 4 5 22 4 5 5 4 4 22

66 AKUNTANSI UNIKA YA 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23

67 AKUNTANSI UNIKA YA 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 5 23 4 5 5 5 4 23 4 5 5 4 5 23

68 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21

69 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

70 AKUNTANSI UINAM YA 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22

308 302 312 232 310 1464 313 329 314 280 300 1536 290 314 298 274 288 1464 314 322 333 290 322 1581

r hitung 0,74668 0,57253 0,83573 0,81003 0,74128 1 0,23935 0,37269 0,3019 0,47361 0,47059 0,570070604 0,29175 0,7866 0,29852 0,26767 0,43655 0,620139 0,3019 0,2928842 0,261889 0,2917505 0,3164751 0,4505365

r tabel 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352 0,2352

V/T V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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HASIL PILOT TEST UJI RELIABILITAS 

Variabel Due professional care (X1) Variabel Pengalaman Auditor (X2) 

   

    

 

 

Variabel Efektivitas Pelaksanaan  Variabel Moral reasoning (Z) 

Prosedur Audit Investigatif (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.699 5 

 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai Alpha 

Cronbach’s pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini semuanya 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan 

pada variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pernyataan angket kuesioner ini menunjukkan keandalan dalam 

mengukur variabel-variabel dalam model penelitian dan dapat digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.732 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.666 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.648 5 
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Lampiran 3: 

TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN PADA KUESIONER 

NO NAMA JABATAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN LAMA BEKERJA AUDIT INVESTIGATIF TEMUAN AUDIT PELATIHAN TEMUAN AUDIT X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL Y Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 TOTAL Z

1 Faisal Humaidi Auditor Pelaksana Laki - Laki D3 3 - 4 tahun 4 - 6 kali tidak menentu 2 - 4 kali 4-6 kali 4 5 3 5 17 4 4 3 3 4 18 4 4 4 3 4 19 4 5 4 4 5 22

2 Arya Auditor Laki - Laki S1 >8 tahun >10 kali selalu dapat temuan 5-7 kali > 10 kali 5 4 4 5 18 5 5 4 4 5 23 4 5 4 4 4 21 4 4 3 4 5 20

3 Ayu Auditor Pertama Perempuan S1 3-4 tahun >10 kali selalu dapat temuan 2-4 kali >10 kali 5 4 4 5 18 5 5 5 4 4 23 4 5 5 4 5 23 4 5 5 4 5 23

4 No Name PFA Laki - Laki D3 >8 tahun 7-10 kali tidak menentu >10 kali 7-10 kali 5 5 4 5 19 4 3 3 4 4 18 5 5 4 3 4 21 4 5 4 3 5 21

5 No Name Auditor Perempuan S1 >8 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 3 18 4 2 3 3 4 16

6 No Name Auditor Perempuan D3 3-4 tahun >10 kali selalu dapat temuan 5-7 kali >10 kali 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 4 22

7 LBP Auditor Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 4 5 3 4 21

8 No Name Auditor Perempuan D3 3-4 tahun >10 kali selalu dapat temuan 5-7 kali >10 kali 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 5 22

9 No Name Auditor Muda Perempuan S1 >8 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 3 4 15 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 5 20

10 No Name Auditor Laki - Laki S1 5-6 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 5 2 5 16 5 4 5 3 3 20 4 4 5 3 4 20 4 3 3 3 4 17

11 Rakhmat F Auditor Pertama Laki - Laki S1 5-6 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 3 4 4 4 4 19

12 Zai Auditor Madya Laki - Laki S1 >8 tahun 7-10 kali tidak menentu 8-10 kali 7-10 kali 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 5 22

13 no name Auditor Penyelia Perempuan D3 >8 tahun 4-6 kali tidak menentu 2-4 kali 4-6 kali 4 4 4 4 16 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 5 22

14 No Name Auditor Pertama Laki - Laki S1 >8 tahun 1-3 kali tidak pernah 8-10 kali 1-3 kali 5 4 1 5 15 4 4 5 5 4 22 5 4 5 4 4 22 5 5 4 4 5 23

15 No Name Auditor Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 1 4 13 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 3 4 5 22

16 No Name Auditor Pertama Laki - Laki D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 5 4 3 4 16 4 4 5 3 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20

17 No Name Auditor Pertama Laki - Laki D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 1 4 13 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 3 4 5 22

18 Satria P Auditor Pertama Laki - Laki D3 5-6 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 5 3 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 3 3 4 18

19 Nanda A Auditor Pertama Perempuan D3 5-6 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 5 3 4 16 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 3 4 4 4 4 19

20 Syam Auditor Muda Laki - Laki S1 >8 tahun 7-10 kali tidak menentu 5-7 kali 7-10 kali 4 4 4 4 16 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23

21 No Name Auditor Muda Perempuan S1 >8 tahun 7-10 kali selalu dapat temuan 5-7 kali 7-10 kali 5 4 4 4 17 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 4 23 5 4 4 3 5 21

22 No Name Auditor Pertama Perempuan S1 7-8 tahun 4-6 kali selalu dapat temuan 2-4 kali 4-6 kali 5 4 4 5 18 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 5 22

23 No Name Auditor Pelaksana Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 4 5 17 4 4 4 5 5 22 4 5 5 4 4 22 5 4 5 5 4 23

24 No Name Auditor Pelaksana Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 5 5 3 5 18 4 4 5 3 4 20 5 5 5 4 5 24 5 5 1 2 5 18

25 Abid Ihsan Muwaffaq Auditor Pelaksana Laki - Laki D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak menentu 2-4 kali 1-3 kali 5 5 4 5 19 4 4 5 4 4 21 5 5 5 4 5 24 5 4 4 3 5 21

26 No Name Auditor Pelaksana Laki - Laki S1 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 5 5 4 5 19 4 4 5 5 4 22 4 5 4 4 4 21 4 5 2 4 5 20

27 No Name Auditor Pelaksana Lanjutan Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 1 4 13 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 3 4 5 22

28 No Name Auditor Perempuan S1 3-4 tahun >10 kali tidak menentu >10 kali >10 kali 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 2 2 4 16

29 No Name Auditor Madya Laki - Laki S2 >8 tahun >10 kali selalu dapat temuan >10 kali >10 kali 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 24 4 5 4 5 5 23 4 5 5 4 5 23

30 No Name Auditor Muda Perempuan S1 >8 tahun 4-6 kali tidak menentu 5-7 kali 4-6 kali 5 4 5 4 18 5 5 4 5 5 24 4 5 4 4 5 22 4 5 5 4 4 22

31 Jes Auditor Pertama Perempuan S1 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 3 4 15 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 5 5 4 4 5 23

32 Amiruddin Auditor Laki - Laki S1 >8 tahun 7-10 kali selalu dapat temuan 8-10 kali 7-10 kali 5 5 5 5 20 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 4 4 5 22

33 M. Faisal. K Auditor Muda Laki - Laki S1 5-6 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 4 4 16 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19

34 No Name Auditor Perempuan D3 3-4 tahun 1-3 kali tidak pernah 2-4 kali 1-3 kali 4 4 3 4 15 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

35 No Name Auditor Muda Perempuan S2 >8 tahun 4-6 kali selalu dapat temuan 5-7 kali 4-6 kali 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20

154 151 116 155 576 156 154 151 140 150 751 145 157 149 134 144 729 147 154 133 131 161 726
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Lampiran 4: 

HASIL UJI KUALITAS DATA 

Uji Validitas 

Variabel X1 
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Variabel X2 

 

Correlations 

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

TOTAL_X

2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .905** .197 .289 .497** .755** 

Sig. (2-tailed)  .000 .257 .092 .002 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

X2.2 Pearson Correlation .905** 1 .237 .331 .615** .813** 

Sig. (2-tailed) .000  .170 .052 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

X2.3 Pearson Correlation .197 .237 1 .314 -.014 .496** 

Sig. (2-tailed) .257 .170  .066 .937 .002 

N 35 35 35 35 35 35 

X2.4 Pearson Correlation .289 .331 .314 1 .635** .771** 

Sig. (2-tailed) .092 .052 .066  .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

X2.5 Pearson Correlation .497** .615** -.014 .635** 1 .756** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .937 .000  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

TOTAL_X2 Pearson Correlation .755** .813** .496** .771** .756** 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 

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

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

TOTAL_

Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .257 .320 -.023 .293 .494** 

Sig. (2-tailed)  .137 .061 .895 .087 .003 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.2 Pearson Correlation .257 1 .344* .442** .439** .778** 

Sig. (2-tailed) .137  .043 .008 .008 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.3 Pearson Correlation .320 .344* 1 .199 .324 .650** 

Sig. (2-tailed) .061 .043  .251 .058 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.4 Pearson Correlation -.023 .442** .199 1 .381* .654** 

Sig. (2-tailed) .895 .008 .251  .024 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.5 Pearson Correlation .293 .439** .324 .381* 1 .720** 

Sig. (2-tailed) .087 .008 .058 .024  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

TOTAL_

Y 

Pearson Correlation .494** .778** .650** .654** .720** 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 

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

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

Moral reasoning 

 

Correlations 

 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 TOTAL_Z 

Z.1 Pearson Correlation 1 .377* -.188 -.015 .486** .438** 

Sig. (2-tailed)  .026 .279 .930 .003 .009 

N 35 35 35 35 35 35 

Z.2 Pearson Correlation .377* 1 .079 .232 .648** .715** 

Sig. (2-tailed) .026  .652 .180 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Z.3 Pearson Correlation -.188 .079 1 .566** -.110 .599** 

Sig. (2-tailed) .279 .652  .000 .528 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Z.4 Pearson Correlation -.015 .232 .566** 1 .036 .670** 

Sig. (2-tailed) .930 .180 .000  .837 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Z.5 Pearson Correlation .486** .648** -.110 .036 1 .560** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .528 .837  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

TOTAL_Z Pearson Correlation .438** .715** .599** .670** .560** 1 

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

N 35 35 35 35 35 35 

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

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

Variabel Due professional care (X1)     Variabel Pengalaman Auditor (X2) 

 

 

 

 

Variabel Efektivitas Pelaksanaan   Variabel Moral reasoning (Z) 

Prosedur Audit Investigatif (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.751 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.667 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.679 5 
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Lampiran 5: 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 

 
 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

Sumber: Data diolah tahun 2022 
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Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glesjer 

Coefficientsa 

Sumber: Data diolah tahun 2022 

 

Lampiran 6: 

UJI HIPOTESIS 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .656a .431 .395 1.155 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32.299 2 16.150 12.111 .000b 

Residual 42.672 32 1.334   

Total 74.971 34    

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.137 2.228  4.550 .000 

TOTAL_X1 .323 .107 .433 3.026 .005 

TOTAL_X2 .250 .100 .359 2.509 .017 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

 

Uji Regresi Moderasi Nilai Mutlak 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .744a .553 .476 1.075 

a. Predictors: (Constant), MODERATING2, Zscore(TOTAL_X2), 

Zscore(TOTAL_Z), MODERATING1, Zscore(TOTAL_X1) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.456 5 8.291 7.174 .000b 

Residual 33.515 29 1.156   

Total 74.971 34    

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

b. Predictors: (Constant), MODERATING2, Zscore(TOTAL_X2), Zscore(TOTAL_Z), 

MODERATING1, Zscore(TOTAL_X1) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.857 .450  46.325 .000 

Zscore(TOTAL_X1) .721 .214 .486 3.364 .002 

Zscore(TOTAL_X2) .460 .214 .310 2.149 .040 

Zscore(TOTAL_Z) .330 .199 .223 1.662 .107 

MODERATING1 .410 .282 .204 1.453 .157 

MODERATING2 -.536 .298 -.231 -1.799 .082 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 
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Lampiran 7: 

Surat Izin Penelitian 
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127 
 

 
 

Lampiran 8: 
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