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ABSTRAK 

Nama  : Nur Azizah Kamas 

NIM    : 90400118059 

Judul  : Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kecenderungan 

Fraud dana Desa dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi 

pada Kantor Desa Se-Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)  

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh religiusitas dan love of 

money terhadap kecenderungan fraud dalam penggunaan dana    desa dengan gender 

sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Desa 

yang ada di Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng dengan ketentuan bahwa 

responden yang bersangkutan minimal telah bekerja selama satu tahun di Kantor 

Desa. Teknik dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling method 

dengan jumlah sebanyak 33 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 religiusitas dan love 

of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. 

Analisis moderasi yang dilakukan membuktikan bahwa variabel moderasi gender 

belum mampu memoderasi pengaruh religiusitas dan love of money terhadap 

kecenderungan fraud. 

Implikasi dari penelitian ini bagi pihak-pihak dikantor desa bersikap 

transparansi terhadap laporan realisasi anggaran setiap tahunnya sehingga 

masyarakat bisa mengetahui dana yang telah dilakukan dalam melakukan 

pembangunan desa dan mengidentifikasi risiko dan indikasi-indikasi terjadinya 

fraud dini sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan tindakan kecurangan yang 

yang terjadi khususnya disektor pemerintahan.  

 

Kata Kunci : Religiusitas. Love of Money, Gender, Kecenderungan Fraud  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa menjadi suatu pemerintahan yang langsung berhubungan dengan warga 

dan dijadikan sasaran utama serta untuk membangun pemerintahan (Tanesab et al., 

2019). Pemerintah memberlakukan peraturan baru tentang Undang-Undang Desa 

No. 6 tahun 2014 tentang desa akan menerima bantuan dana sebesar 10% dari 

APBN, dimana sokongan dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana 

tersebut akan langsung sampai ke desa secara bertahap. Alokasi 10% dari APBN 

tersebut akan menyebabkan penerimaan desa meningkat (Murina & Rahmawaty, 

2017). Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. 

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 

permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya lainnya dapat diminimalisir (Indianasari, 2017).  

Permendes No. 19 Tahun 2017 menguraikan Kembali mengenai penyerapan 

dana desa pada tahun 2018. Aturan tersebut menjadi patokan terhadap pelaksanaan 

aktivitas didanai desa. Adanya aturan ini terus memberikan fleksibilitas dalam 

perencanaan, pemantauan, pengelolaan dan penilaian pedoman yang dikeluarkan 

desa (Lestari, 2018). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran desa tiap 

tahunnya makin meningkat, awalnya anggaran dana desa sejak 2015 hanya senilai 

20,7 triliun, namun pada tahun 2020 alokasi dana di tingkat desa akan mendapatkan 
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dana hingga Rp 72 triliun yang dialokasikan ke seluruh desa di Indonesia (Pratama, 

2021). Dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

pedesaan yang tercermin dari berkurangnya ketimpangan desa dan berkurangnya 

jumlah penduduk miskin dan mampu menopang hidup masyarakat yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari hari sehingga bisa meningkatkan kualitas ekonomi sesuai 

dengan situasi dan potensi desa (Arfah, 2021)  

Keberadaan Undang-Undang dana desa dan program dana desa selain 

memberikan hasil yang baik, terdapat juga kekwatiran munculnya masalah-masalah 

dalam penyelewengan dana (Intan Martiastuti et al., 2021). Besarnya nominal dana 

desa yang dialokasikan untuk setiap desa memerlukan kontrol dan pengendalian 

secara tegas pada seluruh desa. Ini diperlukan agar mengurangi fraud karena 

dikhawatirkan oleh pemerintah dan masyarakat (Saputra et al., 2019).  

       Informasi tentang kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana di desa skalanya 

semakin besar (Ridha, 2019). Fenomena penyalahgunaan keuangan desa membuat 

masyarakat dan pemerintah umumnya resah (Alfaruqi & Kristianti, 2019). 

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah untuk mengawasi 

pengelolaan dan penggunaan dana desa. ICW menemukan temuan tentang 

maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa. 

Berdasarkan data ICW sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus 

korupsi dari perangkat desa. Kerugian negara akibat kasus yang dilakukan oleh 

aparat desa mencapai total Rp. 111 miliyar. Data tersebut menunjukkan bahwa 

praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan pihak swasta (Kompas.com, 2021).  
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Korupsi menjadi salah satu Tindakan fraud yang dapat menurunkan 

pelayanan publik (Sigit, 2013). Seperti yang disampaikan Kasat Reskrim Polres 

Soppeng, AKP Rujiyanto mengatakan, menetapkan Kepala Desa Labae Kecamatan 

Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Armiati sebagai tersangka dalam 

dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) 2017. 

Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 419 Juta 

(sindonews.com, 2019). Kasus korupsi dana desa juga terjadi di Desa Tangkoro, 

Kabupaten wajo yang melibatkan Ambo Asse (mantan kepala desa Tangkoro) 

terkait kasus korupsi Dana Desa sebesar Rp. 682.579.400 tahun anggaran 2018. 

(Kompas.com,2022). 

Fraud merupakan hal yang sering terjadi yang disebabkan adanya hasrat yang 

milik seseorang dan mengutamakan kepentingan perindividu maupun perkelompok 

(Suprajadi, 2009). Fraud disebabkan oleh adanya kesempatan dan niat untuk 

memperoleh apa yang diinginkannya (Muhaimin, 2021). Allah Subhanahu wa ta'ala 

berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 188 : 

 
َ
نْ ا وْا فَرِيْقًا م ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
حُكَّامِ لِتَأ

ْ
ى ال

َ
وْا بِهَآْ اِل

ُ
بَاطِلِ وَتُدْل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وْْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
نْتُمْ  وَل

َ
اِثْمِ وَا

ْ
مْوَالِ النَّاسِ بِال

مُوْنَ ࣖ 
َ
 ١٨٨تَعْل

Terjemahan : 

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kamu mengetahui”. (Kementerian Agama RI) 

 

Ayat Q.S Al-Baqarah/2 188 ini memberikan arti umum dalam fraud/penipuan 

di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang Muslim mengkonsumsi 

kekayaan yang berasal dari hasil yang dilakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, 
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setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan. 

Islam melarang setiap jenis penipuan, Apakah penipuan dalam kegiatan pembelian 

dan menjual atau masalah lain antara orang-orang. Semua Muslim didesak untuk 

jujur dan benar dalam semua situasi dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. 

Hal ini sesuai dengan konsep diamond theory yang merupakan evolusi dari konsep 

segitiga kecurangan, yang mencakup tiga elemen: tekanan, peluang, dan 

rasionalisasi, dan elemen tambahan yaitu kemampuan untuk menjadi berlian 

kecurangan.  

Ada banyak indikator memengaruhi perilaku etika seseorang sehingga 

melakukan Tindakan fraud, termasuk adanya kecintaan seseorang terhadap uang  

(love of money) (Tripermata, 2016). Semakin cinta seseorang terhadap uang 

memiliki arti yang buruk bagi masyarakat (Ernawati & Kuncoro, 2016). Rasa love 

of money diartikan hal yang tidak baik disebabkan beberapa orang menganggap 

uang dapat dibeli dengan apapun serta merasa paling mulia sehingga memunculkan 

sikap yang tidak baik. Apabila seseorang merasa kekurangan uang, memberikan 

peluang besar untuk melakukan kejahatan dikarenakan sifatnya yang tidak pernah 

puas akan sesuatu atas apa yang menjadi miliknya (Lestari, 2018). Lebih lanjut 

penelitian (Husnurrosyidah, 2019) menemukan bahwa love of money cenderung 

merasionalisasi dan selalu membenarkan ketidakjujuran untuk membuat tindakan 

jahat mereka semakin lancar dalam memenuhi kebutuhan uangnya. Kemudian 

penelitian (Tripermata, 2016) menunjukkan bahwa love of money berpengaruh 

positif karena Kondisi ini terjadi karena uang dibutuhkan oleh semua orang, besar 

kecilnya kebutuhan akan uang.  
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Perilaku tidak etis dari individu juga dipengaruhi oleh faktor religiusitas 

seseorang. Religiusitas mengandung nilai-nilai serta makna pada aktivitas manusia 

di dunia yang dapat dilihat dari kehidupannya mulai dari cara mereka berpakaian, 

beribadah serta kepercayaan dianutnya (Nisa, 2020). Seseorang yang religius dapat 

digambarkan dengan sikap dianutnya yang dapat kita lihat dalam manusia. Nilai-

nilai agama yang ada seolah menghilang dari dalam ketika seorang individu 

mencoba melakukan kecurangan. Individu melakukan penipuan tanpa 

mempertimbangkan kandungan agama terdapat dalam jiwanya (Giovano, 2020).  

Penelitian ini, peneliti menambahkan gender sebagai variabel moderasi, 

Karena gender juga diyakini mempengaruhi sikap moral seseorang. Gender adalah 

konsep budaya yang membedakan pria antar wanita dalam hal emosi, perilaku dan 

sifat mental (Fujianti, 2019). The Encyclopedia of Women’s Studies Gender 

didefinisikan sebagai konsep budaya yang ditujukan untuk mempengaruhi pria dan 

wanita sebagai peran perkembangan sosial, sikap, cara berpikir serta sifat mudah 

marah (Utaminingsih, 2017). Dalam perspektif gender bahwa wanita lebih sadar 

moral dari pada pria, gender juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku 

kecurangan di perusahaan atau organisasi (Sabatina & Wahyudin, 2021). Pria dan 

wanita berbeda dalam suatu tindakan dimana wanita lebih teliti dan mengurangi 

kerugian bagi dirinya untuk kedepannya sedangkan pria bersikap tidak terlalu serius 

bagi kehidupan kedepannya (Giovano, 2020). Sehingga gender dianggap penting 

dalam mengontrol tindak fraud dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Religiusitas dan Love of Money 
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terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa dengan Gender sebagai Variabel 

Moderasi”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Religusitas berpengaruh terhadap kecenderungan Fraud dana desa? 

2. Apakah Love of Money berpengaruh terhadap kecenderungan Fraud dana 

desa? 

3. Apakah Gender memoderasi hubungan antara religiusitas dengan 

kecenderungan Fraud dana desa ? 

4. Apakah Gender memoderasi hubungan antara Love of Money dengan 

kecenderungan Fraud dana desa ? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Religusitas terhadap kecenderungan Fraud dana 

desa; 

2. Untuk mengetahui pengaruh Love of Money terhadap kecenderungan Fraud 

dana desa; 

3. Untuk mengetahui pengaruh Religusitas terhadap kecenderungan Fraud dana 

desa yang dimoderasi oleh gender; 

4. Untuk mengetahui pengaruh Love of  Money terhadap kecenderungan Fraud 

dana desa yang dimoderasi oleh gender. 
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D.  Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan yang akan dicapai, hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis  

Dalam penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Kegunaan Praktis  

Dalam penelitian ini  berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang memerlukan seperti pemerintahan agar memperkuat pengawasan dana desa 

agar penggunaan dana desa tidak mengarah pada kecurangan penyelesaian dana 

desa oleh aparat desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi dampak 

religiusitas dan love for money terhadap Fraud dana desa sebelum atau sesudah 

terdeteksi. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi agar aparat 

desa dapat aktif memerangi pengawasan dana desa agar tidak terjadi kecurangan. 

Dan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan tentang apa saja yang 

melatarbelakangi seseorang melakukan Tindakan fraud dalam bidang akuntansi 

sector public. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Diamond Theory 

Wolfe dan Hermanson memprakarsai Diamond Theory pada tahun 2004 yaitu 

pengembangan konsep fraud triangle yang berisi tiga faktor yaitu tekanan 

(pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization) dan ditambah 

dengan satu faktor yaitu kemampuan (capability). fraud diamond diharapkan 

mampu menambah referensi investigator, praktisi dan akademisi didalam 

pengembangan kasus fraud. Adapun nilai – nilai yang dikembangkan didalam fraud 

Diamond antara lain :  

1. adanya posisi atau fungsi otoritas didalam organisasi  

2. Kapasitas untuk memahami sistem akuntansi dan mengeksploitasi kelemahan 

intern dan memungkinkan untuk meningkatkan tanggung jawab dan 

wewenang penyalahgunaan. 

3. Keyakinan mengenai pendeteksian kecurangan, serta kemampuan untuk 

memecahkan permasalahan fraud serta tindak lanjutnya.  

4. Kemampuan untuk menangani stress yang timbul didalam kasus fraud.  

Didalam penelitian ini dikembangkan 4 elemen diamond fraud, yaitu:  

                          Tekanan (pressure)                  Peluang (opportunity) 

 

 

 Rasionalisasi (rationalization)                                Kemampuan (capability)   

      Gambar 2.1 

      Diamond Fraud 
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Gambar diatas menjabarkan bahwa fraud mengidikasikan 4 elemen dalam 

fraud Diamond. Dimana fraud terjadi karena : 

1. Tekanan (Pressure) 

Tekanan (Pressure) merupan insentif yang mendorong seseorang untuk 

melakukan Tindakan kecurangan (Fraud) seperti korupsi. Menurut (Albrecht et al., 

2012) Tekanan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) Tekanan 

finansial (financial pressure), seperti keserakahan (greedy), standar hidup yang 

terlalu tinggi (living beyond one’s means), banyaknya tagihan dan hutang (high bills 

or personal debt), kredit yang hampir jatuh tempo (poor credit), dan kebutuhan 

hidup yang tidak terduga (unexpected financial needs); (2) tekanan akan kebiasaan 

buruk (vices pressure); (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (work-

related pressure); dan (4) tekanan lainnya (other pressure). 

2. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan (Opportunity) merupakan peluang yang dapat menyebabkan 

pelaku kecurangan (fraud) secara leluasa melakukan aksinya. Hal ini biasanya 

terjadi karena adanya sistem pengendalian yang lemah, ketidaksiplinan, kelemahan 

dalam mengakses informasi, tidak adanya mekanisme audit, dan/atau 

penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. (Cressey 1950 dalam (Aksa, 2018) 

berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang kesempatan yang 

bukan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan saja, 

tetapi pegawai biasa juga mempunyainya. Dua komponen tersebut, yaitu: informasi 

umum (general information) dan keterampilan teknis (technical skill).  
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Menurut (Albrecht et al., 2012) faktor yang dapat meningkatkan kesempatan 

melakukan fraud antara lain : 

a. Kegagalan didalam menertibkan kecurangan. 

b. Keterbatasan akses informasi untuk mendeteksi kecurangan.  

c. Ketidaktahuan, kemalasan, tiak sesuai dengan kemampuan pegawai,  

d. Ketidakjelasan jejak audit / disfungsional audit. 

e. Kurangnya pengawasan dari pihak yang bersangkutan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesempatan timbul karena lemahnya 

pengendalian internal mengakibatkan timbul suatu keleluasaan bagi pelaku 

kecurangan untuk melakukan kecurangan. Kelemahan sistem ini dapat menjadi 

peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan 

3. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi (Rationalization) atau mencari pembenaran merupakan 

pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang 

secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku fraud 

selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari 

pembenaran atas tindakanya (Zulkarnain, 2013). Pembenaran ini bisa terjadi saat 

pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku 

merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi). Rendahnya 

integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir di mana orang tersebut 

merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan ( Lestari & Sudarno, 2019). 
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Adapun faktor yang mengakibatkan pembenaran terjadi antara lain : 

a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal wajar yang 

dilakukan oleh orang lainnya sehingga pelaku menganggap perilaku tersebut 

mampu dilakukan oleh orang lain pada kondisi yang sama dengan kondisi 

pelaku. Hal inilah yang mendorong pelaku dapat melakukan fraud tersebut. 

b. Pelaku merasa berjasa terhadap organisasi, hal inilah yang menimbulkan sikap 

ingin berkuasa, merasa paling dominan dibandingkan yang lain, serta 

menganggap semua orang adalah sama. Sehingga pembenaran dapat dilakukan. 

c. Kepercayaan diri yang terlalu berlebihan, dikarenakan tuntutan gaya hidup 

mewah, serta suka berfoya – foya mengakibatkan timbul suatu sikap angkuh dan 

ingin dominan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebenaran terhadap 

kecurangan. 

d. Rasa iri dengki juga mempengaruhi terjadinya pembenaran terhadap segala 

tindakan. Sifat buruk tersebut terkadang mampu menguasai diri dalam 

melaksanakan tindakan fraud.  

e. Pelaku menganggap tujuannya itu berbuat baik guna mengatasi masalah dengan 

asumsi akan dikembalikan dikemudian hari. Pelaku berpikiran mampu untuk 

mengembalikan segala kekayaan yang diperoleh atau diambil dari organisasi 

dikemudian hari.  

Jadi, kebenaran/rationalization merupakan suatu pembenaran terhaap suatu 

tindakan yang dilakukan guna memperoleh kekayaan dengan cara instant. 
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4. Kemampuan (capability) 

 Wolfe & Hermanson, (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan Fraud 

triangle untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah Fraud yaitu 

dengan cara menambahkan elemen keempat yakni Capability. Kapabilitas 

(Capability) dapat diartikan sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun 

pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih 

dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai 

kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Kapabilitas dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan serta keterampilan dan pemahaman mendetail 

sehingga seorang pelaku mampu mengetahui kelemahan dan memanfaatkan 

kelemahan tersebut untuk melakukan kecurangan. Pengetahuan mengenai sistem 

pengenalian internal yang andal dapat memanfaatkan kelemahan sebagai suatu alat 

untuk memeras organisasi, baik melakukan pencuarian yang dilegalkan didalam 

organisasi.  

Kapalibitas dapat mengakibatkan ancaman sangat parah karena pelaku 

didalam organisasi merupakan orang yang memiliki kekuasaan, serta memiliki 

kecerdasan serta memahami sistem didalam organisasi tersebut. Pelaku dapat 

disebut sebagai suatu tindakan white collar crime / kejahatan kerah putih. 

Kecurangan jenis ini memiliki ancaman sangat besar dan sangat signifikan terhaap 

organisasi. Kecerdasan serta pengetahuan pelaku mengenai sistem dapat menjadi 

titik kelemahan yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku kecurangan. Wolfe & 

Hermanson, (2004) berpendapat bahwa :  

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not 

have occurred without the right person with the right capabilities in place. 
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Opportunity 11 Papper Ilmiah Leardo Arles 15 Januari 2014 opens the doorway to 

Fraud, and incentive and Rationalization can draw the person toward it. But the 

person must have the Capability to recognize the open doorway as an Opportunity 

and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and time 

again. Accordingly, the critical question is; Who could turn an Opportunity for 

Fraud into reality?"  

 

Wolfe & Hermanson, (2004) mengemukakan bahwa banyak Fraud yang 

umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu 

dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Opportunity membuka 

peluang atau pintu masuk bagi Fraud, Pressure dan Rationalization yang 

mendorong seseorang untuk melakukan Fraud. Namun menurut Wolfe & 

Hermanson, (2004) juga orang yang melakukan Fraud tersebut harus memiliki 

kapabilitas untuk menyadari pintu yang terbuka sebagai peluang emas dan untuk 

memanfaatkanya bukan hanya sekali namun berkali-kali 

Jadi, Faktor–faktor yang mempengaruhi pendorong terjadi kecurangan 

menurut fraud diamond dipengaruhi oleh 4 elemen, yakni faktor Tekanan 

(Pressure), adanya kesempatan untuk menjalankan tindakan, adanya pembenaran 

yang disebabkan oleh keserakahan dan tuntutan kebutuhan serta adanya kapabilitas 

atau suatu pengetahuan detail mengenai sistem organisasi sehingga memudahkan 

pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan didalam organisasi tersebut. 

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi 

kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses 

berwenang untuk keuntungan terbesar. 
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B. Teori Atribusi 

Teori Atribusi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958), 

teori ini menbahas penyebab-penyebab perilaku seseorang dan upaya untuk 

memahami penyebab dibalik seseorang (Dewi & Ratnadi, 2017).  Teori atribusi 

dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap atau 

karakteristik individu, jadi jika hanya melihat perilakunya akan mengetahui sikap 

atau karakteristik seseorang serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam 

menghadapi situasi tertentu (Lestari & Supadmi, 2017). Teori atribusi mengacu 

pada penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah 

dari faktor internal berupa sifat, karakter, dan sikap atau dari faktor eksternal berupa 

tekanan, situasi, atau keadaan tertentu yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

perilaku individu (Wiranti & Mayangsari, 2016).  

Fritz Heider (1958) juga menyatakan bahwa kekuatan internal dan kekuatan 

eksternal itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa 

merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. 

Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap 

evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan 

memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasaan individu 

terhadap kinerjanya. Menurut (Rahmi & Sovia, (2017) ada tiga faktor yang dasar 

pertimbangan orang untuk menarik kesimpulan apakah suatu tindakan atau 

perbuatan disebabkan oleh sifat dari dalam diri ataukah disebabkan oleh faktor di 

luar diri. Ketiga faktor dasar pertimbangan tersebut yaitu (1) Konsensus 

(Concensus), (2) Konsistensi (consistency), (3) Keunikan (distinctivenss).  
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C. Religiusitas  

Secara mendalam Chaplin, 1997 dalam Mayasari, (2014), mengatakan bahwa 

religi merupakan sistem kompleks dari keyakinan, keyakinan yang tercermin dalam 

sikap keagamaan, dan ritual yang ditujukan untuk terhubung Tuhan. Religiusitas 

memanifestasikan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan dalam bentuk aktivitas 

kasat mata serta aktivitas tak kasat mata yang berlangsung di dalam hati (Nauvalia 

et al., 2018). Religiusitas memiliki beberapa hal penting yaitu: keimanan terhadap 

ajaran agama, kepatuhan ajaran agama, penghayatan ilmu dan praktik agama, 

pengetahuan tentang ilmu agama (Pamungkas, 2014). 

Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religios (yang 

berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui 

aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan 

iman yang dianut. Pengukuran religiusitas menurut (Glock dan Stark, 1965 dalam 

(Dharmawan, 2018) dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Religious Practice (the ritualistic dimension) Tingkatan sejauh mana 

seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agama, seperti 

sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya.  

2. Religious belief (the ideological dimension) Sejauh mana seseorang 

menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya.Misalnya 

kepercayaan tentang adanya Tuhan, Malaikat, Kitab-Kitab Suci, Nabi.  

3. Religious Knowledge (the intellectual dimension) Seberapa jauh seseorang 

mengetahui tentang ajaran agamanya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas 

seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya. 
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4. Religious feeling (the experiential dimension) Dimensi yang terdiri dari 

perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah 

dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, 

seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya dikabulkan 

Tuhan. 

5. Religious Effect (the consequential dimension) Dimensi yang mengukur 

sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam 

kehidupannya. 

Religiusitas dalam konteks keislaman pun sudah tersirat dalam ajaran agama 

Islam dalam proses menjalankan ajaran agama secara kaffah atau menyeluruh. 

Allah Berfirman dalam Q.S Al-baqarah/2: 208 : 

مْ 
ُ
ك
َ
يْطٰنِِۗ اِنَّهٗ ل ا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

َ
ل ةًۖ وَّ افَّۤ

َ
مِ ك

ْ
ل وْا فِى الس ِ

ُ
مَنُوا ادْخُل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
بِيْنٌ  يٰٓا  ٢٠٨عَدُوٌّ مُّ

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) 

secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia 

musuh yang nyata bagimu.”(Kementerian Agama RI) 

 

Tafsir singkat Al-Muyassar menjelaskan “Wahai orang-orang yang beriman 

kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad sebagai nabi dan rasul, serta 

kepada Islam sebagai agama, Masuklah ke Seluruh ajaran syariat Islam dengan 

mengamalkan seluruh hukumnya, dan jangan kalian tinggalkan barang sedikitpun 

darinya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan, berupa maksiat maksiat 

yang iya mengajak kalian kepadanya. sungguh nya setan itu musuh yang nyata 

permusuhan nya kepada kalian, maka berhati-hatilah terhadap 

nya.”(Tafsirweb.com). Beberapa pendapat juga memaknai makna religiusitas 
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dalam makna berperilaku. Dimana dimensi religiusitas memberikan pengaruh 

dalam bertindak. 

Religiusitas penting dimiliki seseorang sebagai pekerja agar tidak terjerumus 

dalam kesalahan yang disengaja atau kecurangan karena hal tersebut merupakan 

maksiat. Masyarakat percaya bahwa seseorang yang memiliki nilai religius yang 

baik maka akan baik pula keseluruhannya. Semakin tinggi tingkat religius 

seseorang maka setinggi itulah ketakutannya pada tuhannya ketika ia hendak 

berbuat curang. Karena itu, banyak perusahaan mengadakan kegiatan-kegiatan 

religi dengan harapan dapat membantu terbangunnya tingkat religiusitas karyawan 

dengan begitu karyawan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

kaidah perusahaan, khususnya tidak melakukan hal-hal yang cenderung berbuat 

curang. 

D. Love of money 

Uang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Konsep love of money diperkenalkan oleh (Tang, 1992) sebagai literatur psikologis 

yang digunakan untuk mengukur dan memperkirakan perasaan subjektif seseorang 

tentang uang. Etika uang merupakan interpretasi yang berbeda dari setiap individu 

dalam kehidupannya mengenai uang (Hafizhah, 2016). Orang dengan etika uang  

yang tinggi cenderung kurang etis dan sensitif dibandingkan dengan orang dengan 

etika uang yang rendah (Tang & Chiu, 2003). 

Menurut Tang, (2002)  etika uang (Money Ethics) memiliki pengaruh yang 

signifikan dan langsung terhadap perilaku tidak etis. Kecintaannya yang dalam pada 

uang membuatnya siap untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak seperti 
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kecurangan anggaran dana desa. Artinya apabila ketika seseorang memiliki 

kecintaan yang tinggi terhadap uang maka mengarah pada fakta bahwa seseorang 

menjadi termotivasi untuk melakukan kecurangan anggaran dana desa dan 

menganggap bahwa hal tersebut wajar (Hafizhah, 2016). 

Lau et al., (2013) melakukan investigasi terhadap dampak etika uang (Money 

Ethics) pada perilaku kecurangan anggaran dana desa. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa etika uang berhubungan dengan Fraud. Temuan ini relevan 

dengan teori bahwa cinta uang adalah akar kejahatan. Ini memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan keserakahan, yang mengarah pada perilaku tidak etis (Tang & 

Chiu, 2003). 

Terdapat ayat Al-Qur’an yang mengingatkan kepada orang-orang yang 

beriman jangan karena harta benda dan anak-anakmu didunia membuatmu lalai 

mengingat allah. Dalam Al Qur’an dijelaskan dalam Q.S Al-Munafiqun/63:9 : 

ا  
َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
خٰسِرُوْنَ يٰٓا

ْ
ٰۤىِٕكَ هُمُ ال ول

ُ
 ذٰلِكَ فَا

ْ
فْعَل ۚ وَمَنْ يَّ ِ رِ اللّٰه

ْ
مْ عَنْ ذكِ

ُ
ادكُ

َ
وْل
َ
آْ ا

َ
مْ وَل

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ ا

ُ
هِك

ْ
تُل

٩ 

Terjemahan:  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-

anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, 

mereka itulah orang-orang yang merugi.” (Kementerian Agama RI) 

 

Pada ayat QS.Al-Munafiqun/63: 9 Allah mengingatkan orang-orang beriman 

agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi 

ibadah kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan “Allah Swt. memerintahkan 

kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk banyak berzikir mengingat-Nya, 

dan melarang mereka menyibukkan diri dengan harta dan anak-anak sehingga 



19 
 

 
 

melupakan zikir kepada Allah. Dan juga Allah memberitahukan kepada mereka 

bahwa barang siapa yang terlena dengan kesenangan dunia dan perhiasannya 

hingga melupakan ketaatan kepada Tuhannya dan mengingat-Nya yang merupakan 

tujuan utama dari penciptaan dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-

orang yang merugi. Yakni merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari 

kiamat.”(Quranhadits,com) 

Ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang 

beriman untuk banyak berzikir mengingat-Nya, dan melarang mereka 

menyibukkan diri dengan kecintaan terhadap harta dunia (seperti, love of money) 

sehingga melupakan zikir kepada Allah. Dan juga Allah memberitahukan kepada 

mereka bahwa jangan terlena dengan kesenangan dunia dan perhiasannya hingga 

melupakan ketaatan kepada Tuhannya dan mengingat-Nya yang merupakan tujuan 

utama dari penciptaan dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang 

merugi. 

E. Kecenderungan Fraud  

Kecenderungan berasal dari kata dasar cenderung yang artinya keinginan 

(kesukaan) akan sesuatu. Jadi kecenderungan merupakan suatu prilaku yang 

mengandung nilai-nilai yang menuju ke arah pada hal-hal yang membuat seseorang 

berkeinginan atau tertarik untuk akan sesuatu (Thoyibatun et al., 2009). Sedangkan 

dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (error) dan 

kecurangan (fraud). Nita & Supadmi, (2019) mengatakan bahwa fraud terjadi bila 

ada celah untuk melakukan hal tersebut, dalam penelitian (Suprajadi, 2009) juga 

mengatakan fraud  umumnya  dari munculnya keinginan untuk memperoleh hak 
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orang lain demi kepentingan diri sediri atau grup tertentu dan membenarkan 

tindakan kecurangan adalah hal yang lumrah dan halal dilakukan juga dikarenakan 

adanya celah untuk tindakan kecurangan. 

Kecenderungan fraud sendiri merupakan suatu perilaku, tindakan, maupun 

cara yang dilakukan individu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sebagai 

upaya untuk memberikan keuntungan individu maupun organisasi. Kecenderungan 

fraud juga merupakan tindakan atau strategi yang disengaja, kelicikan, 

penghilangan, dan penyamaran yang tidak seharusnya dilakukan dalam penyajian 

laporan keuangan perusahaan atau pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada 

pencapaian keuntungan pribadi dan menjadikan orang lain sebagai pihak yang 

mengalami kerugian (Pramesti & Wulanditya, 2021).  

Perbuatan curang dan khianat adalah fenomena negatif yang telah sangat akut 

dalam perilaku masyarakat kita dewasa ini. Hingga bagi sebagian orang yang lemah 

jiwanya dan murah harga dirinya. Perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang 

seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi 

yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain selalu saja diberkaitan dengan 

kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, perbuatan curang ini sangat jelas 

terlihat buruk dan tidak terpuji, bukan hanya dalam agama bahkan seluruh manusia 

yang lurus fitrahnya juga mengakuinya baik dari segi norma sosial budaya, 

bermasyarakat dan bernegara (Ghazaly, 2010, pp. 85–86). Dalam Al Qur’an sangat 

jelas larangan fraud ini dalam Q.S Al Muthafifin/83: 1 : 

فِيْنََۙ  ِ
مُطَف 

ْ
ل ِ
 
 ل
ٌ
 ١وَيْل
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Terjemahan:  

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!” 

(Kementerian Agama RI). 

 

Salah seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi’I Al Hafidz Ibnu Katsir 

rahimullah dalam tafsirnya Tafsir Al Quranul ‘Adzhim, beliau menjelaskan asbabun 

nuzul (sebab turunnya) ayat ini adalah ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah 

ke Madinah beliau mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam menakar dan 

menimbang. Jika mereka yang membeli barang, mereka ingin agar takarannya 

sempurna, namun ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya. Praktek 

semacam ini sering dilakukan oleh para penduduk kota Madinah sebelum Nabi 

datang ke kota Madinah. Sehingga turunlah surat Al Muthafifin ini sebagai teguran 

bagi mereka (Katsir, 2005). 

Ayat ini menegaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan 

kecurangan dengan mengambil hak orang lain. Lebih dalam menegaskan bahwa 

Allah SWT tidak menyukai kecurangan dan barang siapa yang gemar 

melakukannya, mereka bukanlah golongan mukmin. Sebagaimana disampaikan 

Abu Hurairah tentang kisah Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang mendapati makanan yang 

disembunyikan di tumpukan pakaian. “Siapa saja menipu (berbuat curang) maka 

dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim) (Al-Bayan, 2008). Kecurangan dapat 

dia tasi jika dalam hati kita sudah tertanam kuat nilai-nilai ketauhidan dan 

keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh allah juga akan membuat seseorang tidak 

akan berani melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap 

akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang harus 

terus ditingkatkan. Jika kesadaran ini telaah terkolektif, maka insyaAllah praktik-
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praktik kecurangan dapat dientaskan, atau sedikitnya dimimalisir (Rasjid, 2009, p. 

280). 

F. Dana Desa  

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang 

bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi 

yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. 

1. Tujuan Dana Desa  

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana 

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan 

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa 

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
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Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 

a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan. 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan 

dan kearifan lokal. 

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 

e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 

f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. 

g. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi 

dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim 

penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan  70%  dana desa  dipergunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan sarana dan prasarana ekonomi 

desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan 

kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi 

ekonomi masyarakat desa.  

Pemberian Dana Desa (DD) merupakan tanggungjawab yang besar 

pemerintah terhadap desa dan masyarakat. Sehingga pemerintah desa dalam 
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pemberian kewenangan dalam mengurus sendiri dana desa yang telah ada, dalam 

hal ini perlu adanya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal 

tersebut tertuang di dalam Q.S Asy-Syu’ara’/26:215, ayat tersebut menjelaskan 

mengenai rasa tanggung jawab yang perlu di miliki bagi setiap aparatur pemerintah 

desa yaitu sebagai berikut:  

مُؤْمِنِيْنَۚ   وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَ 
ْ
 ٢١٥كَ مِنَ ال

Terjemahan : 

“Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 

orang-orang mukmin”(Kementerian Agama RI). 

 

Tafsir Al-Jalalain menjelaskan “(Dan rendahkanlah dirimu) berlaku lemah 

lembutlah kamu (terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang 

beriman)”. Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an juga menjelaskan “Yakni dengan 

tidak sombong kepada mereka, bersikap lembut kepada mereka, bertutur kata yang 

halus kepada mereka, mencintai mereka, berakhlak mulia dan berbuat ihsan kepada 

mereka. Inilah akhlak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; akhlak yang paling 

mulia yang dengannya tercapai berbagai maslahat. Oleh karena itu, pantaskah bagi 

seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengaku mengikuti Beliau dan 

meneladaninya tetapi malah menjadi beban kaum muslimin, berakhlak buruk, keras 

wataknya, hatinya keras dan mulutnya kasar, saat melihat mereka berbuat salah atau 

kurang adab langsung dijauhi, dibenci dan dimusuhi, tanpa dinasehati dengan cara 

yang baik dan diajak kembali. Padahal bersikap seperti itu menimbulkan berbagai 

macam bahaya dan menghilang beberapa maslahat.” 
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Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin dilarang bersikap 

sombong kepada masyarakatnya, haruslah bersikap lemah lembut, bertutur kata 

yang halus kepada mereka. Pemimpin wajib memiliki yang tanggungjawab atau 

akuntabilitas (accountable) yang tinggi. Terkait istilah akuntabilitas yang berarti penuh 

dengan tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran maupun 

tindakannya dapat di pertanggung jawabkan kepada publik dan kepada Allah SWT kelak 

di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bisa mengayomi bagi 

publik. Mengayomi bagi setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang 

dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin mampu melaksanakan tanggung jawab yang yang di 

jalankan bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia ataupun di akhirat 

nanti 

G. Gender  

Teori peran sosial dikemukakan (Eagly, 1987 dalam Asriati & Hidayat, 2018) 

mengemukakan perbedaan dan persamaan perilaku sosial  antara  laki-laki  dan  

perempuan. Perbedaan  perilaku  tersebut terjadi  karena  dua  jenis  kelamin  itu  

menempati peran   sosial   yang   berbeda   dalam   kehidupan   sehari-harinya. 

Selain itu, Gender adalah sikap yang dikonstruksi secara sosial dan budaya pada 

laki-laki dan perempuan (Lucyanda & Endro, 2012). Peran gender  dikategorikan 

dalam 4 aspek yaitu:  maskulin, feminim, androgini dan tidak dibedakan (Asriati & 

Hidayat, 2018). Penelitian (Andayani & Sari, 2019) mengemukakan bahwa pada 

jenis kelamin terdapat karakteristik yang terkait dengan seseorang di mana 

perubahan dapat terjadi karena adanya pergaulan, misalnya wanita yang sering 

bercampur dengan pria akan menjadi sering melakukan kebiasaan pria. 

Berdasarkan (Coate & Frey, 2000 dalam Sarni et al., 2020), terdapat dua 
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pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh 

gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, 

yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi.  

Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita 

disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan peran lainnya. 

Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada 

individu di dalam suatu profesi. Pria dan wanita akan merespon dan 

mengembangkan nilai etis dan moral secara sama dilingkungan pekerjaan yang 

sama. Sedangkan pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa pria dan wanita  

seperangkat nilai yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun 

lingkungan belajar. Para pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih 

cenderung melanggar peraturan yang ada sedangkan wanita akan lebih 

menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik, hubungan kerja yang 

harmonis, patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap 

orang-orang yang melanggar peraturan (Pradanti & Prastiwi, 2014). Pria lebih 

mementingkan kesuksesan akhir atau relative performance, sedangkan wanita lebih 

mementingkan selfperformance (Basri, 2014).  

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni 

persamaan hak antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, 

suku, dan keturunan. Adapun ayat yang berkaitan dengan gender yaitu pada Q.S 

Al-Hujarat;/49: 13 : 

اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ    
َ
قَبَاىِٕۤل وَّ شُعُوْباً  مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل نْثٰى 

ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ذكَ نْ  م ِ مْ 

ُ
قْنٰك

َ
خَل اِنَّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
ِ يٰٓا اللّٰه عِنْدَ  مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ا  

 َ مْ ِۗاِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
 ١٣ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ا
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Terjemahan:  

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (Kementerian Agama RI). 

 

Tafsir singkat Quraish Shihab :”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawâ'. Lalu 

kalian Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 

supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara 

kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang 

tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya.” 

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi  spiritual) maupun  

dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus 

mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat  

perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya.  Persamaan tersebut  

meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa  yang  rajin  ibadah,  

maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya.  

Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya   

kepada Allah swt.  

H. 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 
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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 religusitas, 

love of money dan gender dalam kecendrungan fraud accounting dana desa. 

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan penulis sebagai referensi 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.5 

Tabel 1.5 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1. Imang dapit 

pamungkas 

(2014) 

Pengaruh religiusitas 

dan rasionalisasi 

dalam mencegah dan 

mendeteksi 

kecendrungan 

kecurangan 

akuntansi 

Religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap rasionalisasi dan 

Religiusitas juga berpengaruh 

negatif terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi  

2. Yesi Mutia 

Basri (2015) 

Pengaruh gender, 

religiusitas dan sikap 

love of money pada 

persepsi etika 

penggelapan pajak 

mahasiswa 

akuntansi  

Gender dan religiusitas tidak 

berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak, begitupun 

dengan sikap love of money 

seseorang Makin tinggi sifat love 

of money seseorang maka 

persepsi  terhadap  etika  

penggelapan  pajak  juga makin 

tinggi. Ini berarti seseorang yang 

memiliki money ethic yang 

tinggi cenderung untuk  

melakukan penggelapan  pajak,  
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karena  dianggap melakukan 

penggelapan pajak itu etis 

3. Ariya Jaya 

Santosa, 

Magnaz Lestira 

Oktaroza, Edi 

Sukarmanto 

(2021) 

Pengaruh love of 

money terhadap 

kecendrungan 

kecurangan 

akuntansi 

Love of money berpengaruh 

signifikan secara negatif 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, artinya 

semakin tinggi love of money 

pada seseorang, maka 

kecenderunga kecurangan 

akuntansi akan semakin tinggi 

Yang artinya berpengaruh 

signifikan terhadap 

kecenderungan untuk melakukan 

sebuah pelanggaran akuntansi. 

Kecenderungan kecurangan 

akuntansi yang disebabkan oleh 

kecintaan mereka terhadap uang 

bisa menjadi faktor pendorong 

terjadinya korupsi yang terjadi di 

lembaga atau institusi 

pemerintahan terutama 

pemerintahan daerah yang sering 

kali pengawasannya rendah. 

4. Yudieth Bian 

Sabatina dan 

Agus 

Wahyudin 

(2021) 

Analisis Pengaruh 

Deteksi Dini 

Kecurangan Laporan 

Keuangan Dengan 

Gender sebagai 

Variabel Moderating 

kualitas audit berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

deteksi dini kecurangan laporan 

keuangan. Ini menunjukkan 

bahwa Semakin tinggi kualitas 

audit yang dimiliki auditor, 

semakin tinggi juga tingkat 
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deteksi dini kecurangan laporan 

keuangan. Sebuah kegiatan audit 

dikatakan memiliki kualitas yang 

baik ketika auditor mampu serta 

mau mengungkapkan kesalahan 

yang terdapat dalam laporan 

keuangan kliennya. Namun 

Sebaliknya, apabila auditor tidak 

dapat mengungkapkan 

kesalahann tersebut, maka 

kualitas audit yang dilakukannya 

dianggap buruk 

5. Ruddin (2021) Pengaruh 

religiusitas, 

moralitas individu 

dan pengendalian 

internal terhadap 

kecendrungan 

kecurangan 

akuntansi (Studi 

Pada Pt. Asera Tirta 

Posidonia).  

   

Religiusitas dan Moralitas 

individu berpengaruh negative 

terhadap kecendrungan 

kecurangan akuntansi sedangkan 

pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap 

kecendrungan kecurangan 

akuntansi, karena kuatnya 

pengendalian internal sebuah 

perusahaan sangat 

mempengaruhi tingkat 

kecurangan akuntansi 

diperusahaan tersebut. 

 

 Sudah banyak penelitian yang telah mengkaji tentang kecenderungan fraud 

dana desa namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda-

beda baik dari penyebab terjadinya, kolaborasi, siapa saja yang terlibat, tahapan 
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yang dilalui selama berkaloborasi, hambatan yang dilalui dan kewenangan masing-

masing pihak yang terlibat.  

Penelitian yang dilakukan peneliti  berjudul pengaruh religiusitas dan love of 

money terhadap kecenderungan fraud dana desa dengan gender sebagai variabel 

moderasi se-kecamatan citta kabupaten soppeng yang merupakan salah satu desa 

yang ada di kecamatan tersebut pernah terjadi Tindakan fraud penyalahgunaan 

anggaran dana desa yang terjadi pada tahun 2019. Kontribusi masing-masing jurnal 

penelitian yang terdapat pada tabel 1.5 adalah dalam rangka sebagai bahan untuk 

menyusun state of the art yakni terkait dengan kumpulan jurnal sebagai referensi 

penelitiain. Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar 

penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada 

masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. 

I. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang disampaikan 

di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa 

Perilaku untuk bertindak secara etis atau tidak dapat dikendalikan 

berdasarkan tingkat religiusitas (Indrapraja et al., 2021).  Nilai-nilai moral dan 

religiusitas masing-masing individu tidak bisa dijauhkan dari kemungkinan 

terjadinya fraud (Heriningsih & Sudaryati, 2019). (Mita & Indraswarawati, 2021) 

mengatakan bahwa individu dengan tingkat religiusitas tinggi bisa 

mempertimbangkan semua tindakan sesuai keimananya sehingga dapat mencegah 

perilaku buruk dari seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Basri, 2016) 
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menunjukkan religiusitas tinggi tidak memberikan efek terhadap fraud. Didukung 

oleh penelitian (Pamungkas, 2014) yang menunjukkan religiusitas bepengaruh 

negatif terhadap fraud. Dengan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Religiusitas berpengaruh negativ dan signifikan terhadap 

kecenderungan  fraud  dana desa 

2. Pengaruh Love of Money terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa 

Pelanggaran terhadap etika dipengaruhi oleh bebarapa faktor salah satunya 

adalah tentang uang. Jika sifat love of money mengalami peningkatan  fraud 

accounting akan mengalami peningkatan juga (Muhaimin, 2021). (Basri, 2015) 

mengatakan bahwa semakin cinta sikap uang pada individu, maka lebih kecil 

kecenderungan untuk belanja kebutuhan terkait dengan tidak signifikan dan bahkan 

cenderung menghasilkan fraud atau penyalahgunaan, seperti penggelapan laporan 

pajak. Hasil peneletian yang dilakukan oleh (Dewi & Sumadi, 2020), Love Of 

Money berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan serta penelitian 

yang dilakukan oleh (Giovano, 2020) menunjukkan bahwa Love of Money memiliki 

pengaruh dalam Kecenderungan Fraud Accounting. Dana desa yang dialokasikan 

ke desa memiliki jumlah yang sangat besar, apabila satu orang atau lebih aparatur 

desa mempunyai sifat ini, maka keamanan dana desa dapat terancam (Suryandari 

& Valentika, 2021). Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, maka dapat 

dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Love of Money berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud 

Dana Desa 
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3. Gender memoderasi pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan 

Fraud Dana Desa  

Perempuan dalam mendidik dan membesarkan akan mengarahkan anak-anak 

untuk beribadah ditempatnya (Baharuddin, 2016). Hasil penelitian (Basri, 2015) 

memperlihatkan Gender memiliki pengaruh pada religiusitas. Semakin tinggi nilai 

gender maka semakin rendah nilai agama, dalam hal ini laki-laki kurang religius 

dibandingkan perempuan. (Loewenthal et al., 2002 dalam Basri, 2015) melakukan 

penelitian tentang pengaruh gender terhadap religiusitas. Hasil menyatakan pada  

Yahudi , Hindu dan Muslim laki-laki cenderung lebih religius. Namun pada 

Kristiani cenderung lebih rendah pada laki-laki dikarenakan perbedaan tradisi 

antara laki-laki dan perempuan dalam keyakinan mereka. Berdasarkan ulasan 

tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

H3 : Gender memoderasi hubungan antara Religiusitas dengan 

Kecenderungan Fraud  Dana Desa. 

4. Gender memoderasi pengaruh Love of Money terhadap Kecenderungan 

Fraud Dana Desa  

Setiap individu  memiliki perbedaan baik dari persepsietis maupun  kecintaan 

terhadap uang hal ini tergantung dari faktor yang mempengaruhinya (Ayunda & 

Helmayunita, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah gender. 

Beberapa penelitian memperlihatkan wanita mempunyai tingkat kepercayaan diri 

lebih baik, sementara pria dengan tingkat kepercayaan cenderung rendah (Hafizhah, 

2016). Perempuan juga dianggap lebih etis dari pada laki-laki. (Giovano, 2020) 

mengatakan bahwa wanita lebih cenderung baik dalam tindakan dan keputusan 
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dalam risiko jangka panjang. Lain halnya dengan pria yang biasanya 

membahayakan diri dalam risiko yang mungkin panjang (Tripermata, 2016). 

Penelitian (Ernawati & Kuncoro, 2016) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

love of money terhadap perbedaan gender. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H4 :Gender memoderasi hubungan antara Love of Money dengan 

Kecenderungan Fraud  Dana Desa. 

J. Rerangka Pikir 

Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung 

akan merugikan orang lain. Salah satu kasus fraud (kecurangan) ialah korupsi atau 

pengelapan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa bahkan kepala desanya 

sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruh terhadap individu seseorang dalam 

melakukan tindak fraud (kecurangan) adalah religiusitas dan love of money. 

Religiusitas adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

berperilaku sesuai dengan tingkatan ketaatannya terhadap agama. Religiusitas 

berpengaruh pada seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan fraud. 

Semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah 

keinginan dalam melakukan fraud. Sedangkan love of money menurut Tang (2003) 

dalam Giovano dkk, (2020), seseorang yang memiliki sikap love of money akan 

lebih termotivasi untuk melakukan segala macam perbuatan demi mendapatkan 

lebih banyak uang. Gender sebagai variabel moderasi yaitu suatu konsep budaya 
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yang ditujukan untuk mempengaruhi pria dan wanita sebagai peran perkembangan 

sosial, sikap, cara berpikir serta sifat mudah marah, sehingga gender dianggap 

penting dalam mengontrol tindak fraud dana desa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Religiusitas dan love of money sebagai variabel independen dan gender 

sebagai variabel moderasi dan kecenderungan fraud dana desa sebagai variabel 

dependen. Adapun rerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

                                                     H1 

                                                        

                                                                                   H4 

                                                    H2        H3 

 

 

 

Gambar 2. 2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat 

induktif, objektif, dan logis dimana informasi yang diperoleh berupa angka-angka 

atau pernyataan-pernyataan yang dievaluasi, diselidiki dengan pemeriksaan yang 

terukur. Penelitian ini sebagai kausalitas, khususnya menyelidiki hubungan sebab 

akibat antara faktor bebas dan variabel terikat, seperti halnya meneliti variabel 

moderasi (memperkuat atau melemahkan) hubungan langsung antara variabel 

independen dan variabel dependen. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai strategi pemeriksaan dalam pandangan cara berpikir positivisme (Sugiyono, 

2014). Penelitian kuantitatif menggarisbawahi kekhasan objektif dan melihat secara 

kuantitatif untuk memperluas objektivitas konfigurasi pemeriksaan ini 

menggunakan angka-angka, pengelolaan statistik, struktur dan investigasi 

terkontrol (Ramdhan, 2021). 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kausalitas. Kausalitas yaitu penelitian 

yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Studi 

kausalitas juga menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah 

atau tidak (Ramdhan, 2021). Dalam penelitian kausalitas, variabel independen 
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sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat (Sugiyono, 

2014). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa yang terdapat pada 

Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, 

yaitu pada tanggal 05 Agustus s/d 01 September 2022. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh isu tentang Religusitas dan Love of Money 

berpengaruh terhadap kecenderungan Fraud Dana Desa dan bagaimana itu akan 

berpengaruh terhadap intensi melalui Gender.   

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono, (2014) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau 

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh aparatur desa yang bekerja di Kantor Desa di Kecamatan Citta, Kabupaten 

Soppeng yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari Desa Kampiri berjumlah 10 

orang, Desa Citta berjumlah 12 orang, Desa Laba’e berjumlah 10 orang dan Desa 

Tinco berjumlah 10 orang.  

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, akan ditentukan sampel dengan 

Teknik purposive sampling, yaitu Teknik dimana dalam pengambilan sampel 

dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu. jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 33 orang. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel 

yaitu aparatur desa yang telah bekerja di Kantor Desa di Kecamatan Citta 
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Kabupaten Soppeng yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun serta 

mempunyai tupoksi dalam penggunaan dana desa.  

D. 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 yang disebarkan di pemerintahan desa yang ada di 

Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisioner 

yang mana diberikan secara langsung kepada responden yang akan diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan. Setelah itu kemudian akan mengambil angket yang telah 

diisi tersebut. Untuk melakukan pengukuran, setiap responden diminta untuk 

mengutarakan pendapatnya tentang suatu pernyataan yang terlampir dengan cara 

memberikan tanda (√). Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner 

penelitian ini yaitu skala likert. Pada setiap pernyataan terlampir disediakan 5 item 

alternatif jawaban, yakni sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), 

setuju (S), dan sangat setuju (SS). Pada penelitian ini variabel gender diukur 
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menggunakan Variabel Dummy dimana perempuan diberikan kode 0 dan untuk 

laki-laki diberikan kode 1.    

F. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan memanfatkan bantuan software komputer 

yaitu SPSS (Statistical Product and 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 dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis yang 

terdiri dari koefisien determinan (R2), Uji F, Analisis Regresi Berganda serta Uji 

parsial (Uji t). 

1. Analisis 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, 2014, p. 93). 

Dalam menggunakan statistik deskriptif suatu data tersebut 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 mengena i kondisi demografi dari responden penelitian. Data tersebut 

meliputi Religiusitas, Love of Money, Kecendrungan fraud dan Gender. 
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2. Uji Instrumen 

a.  Uji Validitas 

Pelaksanaan Uji validitas pada penelitian digunakan untuk mengukur valid 

atau tidaknya suatu kuisioner. Dimana suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika 

pertanyan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuisioner tersebut, jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuisioner dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian 

validitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian tingkat validitas ini dilakukan 

dengan cara mengorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. 

Sedangkan total skor variabel diperoleh dengan menjumlahkan skor dari seluruh 

pertanyaan. Butir pernyataan dapat dikatakan valid jika r hitung > r table dan bernilai 

positif (Ghozali, 2018, p. 52). 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. 

Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total 

atau instrumen dinyatakan valid bila rhitung ≥ rtabel.  

b. Uji Reabilitas 

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, pp. 45–46). 

Ukuran reabilitas suatu variable dapat dilihat dari hasil statistic Chronbach Alpha 
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> 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, p. 161). Jika asumsi 

uji normalitas ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 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, (Ghozali, 2011) proses pengujian normalitas data dilakukan dengan 

memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regresion 

Standardized Residual dari variabel dependen, dimana: 
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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, pp. 107–108). 

c. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 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. 
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Keputusan ada tidaknya autokorelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara 

nilai du dan 4-du (du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi. Secara 

umum, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan acuan sebagai berikut:  

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

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

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

d. Uji Heteroskedastisitas 

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 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 

heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 
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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, p. 142). 

4. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis perlu untuk memilih atau menentukan tingkat 

signifikansi dan untuk memilih tingkat signifikansi peneliti harus memerhatikan 

hasil penelitian terdahulu terhadap penelitian sejenis. Masing-masing bidang ilmu 

mempunyai standar yang berbeda dalam menentukan signifikansi (Qomusuddin, 

2019; Riyanto & Hatmawan, 2020). Pada ilmu sosial biasanya menggunakan 

tingkat signifikansi antara 90% (α = 10%) sampai 95% (α = 5%), sedangkan ilmu-

ilmu eksakta biasanya menggunakan tingkat signifikansi antara 98% (α = 2%) 

sampai 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 probabilitas kesalahan sebesar 

10%. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan suatu analisis yang dipakai 

untuk melihat adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel independen 

yaitu Religiusitas (X1) dan Love of Money (X2), dan variabel dependen yaitu 

Kecenderungan Fraud (Y) dengan penguatan (Z) Gender. Berikut persamaan 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini: 

 
Y= a + β1X1+β2X2+e 
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Keterangan: 

a          = Konstanta 

Y         = Variabel dependen Kecenderungan fraud  

X1       = Variabel independen Religiusitas 

X2       = Variabel independen Love of Money 

β1 – β2 = Koefisien regresi linear berganda 

e          = Error term 

 

b.  Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Ghozali (2018) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji 

pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel 

independen. Interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya 

berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. 

Misalkan jika skor tinggi untuk variabel religiusitas dan love of money berasosiasi 

dengan skor rendah gender (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut 

yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel religiusitas dan love 

of money berasosiasi dengan skor tinggi dari gender (skor rendah). Kedua 

kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y                    = Kecenderungan Fraud  

ZX1                  = Standardize Religiusitas 

ZX2                  = Standardize Love of Money 

|ZX(1-2)-ZM|   = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut  perbedaan 

antara ZX(1-2) dan ZM 

Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZM + β4|ZX1-ZM| + β5|ZX2-ZM| -ZM| + e 
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a                      = Konstanta 

β                      = Koefisien regresi 

e                      = Error term 

Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan tentang koefisien 

determinasi (R2), Uji F, Uji T untuk menjawab perumusan masalah penelitian. 

berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni: 

1) Uji t (Parsial) 

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel 

dependennya. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan ttabel pada 

tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df). 

Pengujian Hipotesis : 

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

dengan variabel dependen. 

Hα: β ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Kriteria Pengujian : 

Jika Thitung>Ttabel, maka H0 ditolak dan Hα diterima. Hal ini berarti bahwa 

terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Jika Thitung<Ttabel, maka H0 diterima dan Hα ditolak. Hal ini berarti bahwa 

tidak terdapat hubungan anatara variabel independen dengan variabel dependen 

(Ghozali, 2018, p. 99). 
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2) Uji F (Simultan) 

Pengujian koefisien secara simultanl adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel independensi secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2018, p. 98). Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel pada tingakat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df). Menentukan 

kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat : 

a) Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali, (2018) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. 

Dalam pengujian hipotesis koefisien diterminasi dilihat dari besarnya nilai R 

Square (R2). untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas Religiusitas dan Love 

of Money berpengaruh terhadap Kecenderungan fraud Accounting. Nilai R2 

mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai 

besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan 

variabel dependen sangat terbatas. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi 

adalah: 

a) Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen tidak kuat. 
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b) Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat.  

G. Definisi Operasional  

Data angket digunakan untuk memperoleh data mengenai religiusitas dan 

love of money terhadap kecenderungan kecurangan dengan gender sebagai variabel 

moderasi. Pada penelitian ini religiusitas dan love of money sebagai variabel 

independen, gender sebagai variabel moderasi sedangkan kecenderungan Fraud 

sebagai variabel dependen. 

1. Religiusitas (X1) 

Religiusitas dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi  dari  

keyakinan  (belief),  gaya  hidup, aktivitas   ritual   dan   institusi   yang   memberikan 

makna  dalam  kehidupan  manusia  pada  nilai-nilai yang suci  atau  nilai-nilai  

tertinggi (Pamungkas, 2014). 

Tabel 1.1  

Operasional Variabel Religiusitas 

Variabel Indikator Skala 

Religusitas (X1) 

 
1. Keyakinan  1-5 skala likert 

2. Praktik Agama 1-5 skala likert 

3. Pengetahuan Agama 1-5 skala likert 

4. Pengalaman 1-5 skala likert 

5. Konsekuensi 1-5skala likert 

Sumber :(Giovano et.al, 2020) dan (Musakkir, 2022) 

2. Love of Money (X2) 

Love of Money (Etika Uang) adalah pandangan seseorang terhadap uang. 

Etika Uang yang tinggi diartikan sebagai rasa cinta terhadap uang yang tinggi. 

Seseorang dengan Etika Uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang 
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besar terhadap uang dan menganggap uang segala-galanya dalam kehidupan (Basri, 

2015).  

Tabel 1.2 

Operasional Variabel Love of Money 

Variabel Indikator Skala 

Love of Money (X1) 
1. Evil (Kejahatan) 

1-5 

 skala likert 

2. Freedom (Kebebasan) 
1-5  

skala likert 

3. Echievement (Prestasi) 
1-5  

skala likert 

4. Budget (Penganggaran) 
1-5  

skala likert 

5. Respect/self-esteem (Rasa hormat/ 

harga diri)  

1-5 

skala likert 

 
6. Good (Baik) 

1-5 

skala likert 

Sumber : (Lestari, 2018) dan (Musakkir, 2022) 

 

3. Kecenderungan Fraud  

Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 

dilaksanakan secara sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan 

keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang yang berada didalam atau diluar 

organisasi agar mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara 

langsung dapat merugikan pihak lain. 

Tabel 1.3 

Operasional Variabel Fraud  

Variabel Indikator Skala 

Kecenderungan Fraud  

(Y) 

1. Financial Statement Fraud 

(Kecurangan Laporan Keuangan) 
1-5 skala likert 

2. Asset Misappropriation 

(Penyalahgunaan Aset) 
1-5 skala likert 

3. Corruption (Korupsi) 1-5 skala likert 

Sumber : (Kuntadi., 2015), (Musakkir, 2022) 
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4. Gender 

 Gender didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, dimana 

perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-

laki dianggap kuat, rasional, jantan, atau perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri 

merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Pengukuran jenis kelamin dalam 

penelitian ini menggunakan skala nominal. Penelitian ini menggunakan variabel 

Dummy untuk mengukur variabel gender dimana untuk perempuan diberikan kode 

0 dan untuk laki-laki di berikan kode 1. 

Tabel 1.4 

Operasional Variabel Gender 

 

 

 

 

Variabel Indikator Skala 

Gender (M) 1. Laki-laki  1 skala likert 

2. Perempuan 0 skala likert 

Sumber : (Giovano, 2020) & (Maharany & Santika, 2019) 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Kecamatan Citta  

Asal mula Citta berawal dari datangnya Arung Bone untuk maddengngeng 

(menangkap babi) adapun peralat yaitu: 1. tombak (digunakan untuk melumpuhkan 

babi) 2. anjing jantan maupun anjing betina (digunakan untuk menangkap babi 

tersebut). Sesudah raja bone sudah tiba raja melihat ajudan sedang kehausan karena 

kehabisan air minum di perjalanan. Rajapun memerintahkan kepada ajudan untuk 

mencari air itu karena memiliki jarak yang jauh untuk mencapai citta. Setelah lama 

ajudan tak mendapatkan air tiba" sang raja mendengar anjingnya bergonggong dan 

sang rajapun berkata ‘Ciddai’ dalam persi bahasa indonesia artinya cepat lihat 

anjing itu, setelah ajudan dan sang raja melihat anjing itu ternyata anjing tersebut 

mendayung dayungkan kakinya ketanah dan mendapatkan mata air. Jadi dahulunya 

citta itu bernama ‘Ciddai’ ( cepat ) dan kemudian diganti menjadi Watancitta 

Adapun mata air tersebut sudah dikenal sekarang menjadi permandian alam citta. 

2. Kondisi Geografis  

Secara geografis, Kecamatan Citta terletak di antara 4’ 119’ 33” – 4’ 16’ 34” 

Lintang Selatan dan 119’ 59’ 59” – 120’ 3’ 59” Bujur Timur. Kecamatan Citta 

berada di ketinggian 25-370 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Citta 

merupakan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil dari 8 Kecamatan
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yang ada di Kabupaten Soppeng. Luas wilayahnya 40 km2, yaitu 2,7 persen dari 

luas total Kabaputen Soppeng. 

 

Gambar 4.1 

Peta Kecamatan Citta 
 

Sebelah Timur        : Kabupaten Bone  

Sebekah Selatan     : Kecamatan Marioriwawo   

Sebelah utara          : Kecamatan Lilirilau  

Sebelah barat          : Kecamatan Liliriaja. 

Kecamatan Citta terdiri atas empat desa, yaitu Desa Kampiri, Desa Citta, 

Desa Labae, Dan Desa Tinco. Desa Citta mempunyai wilayah paling luas di 

kecamatan citta, yaitu 13 km2 atau 32,5 persen dari total seluruh luas wilayah 

Kecamatan Citta. Sedangkan desa tinco merupakan desa dengan luas wilayah 

terkecil dengan luas 7 km2 atau 17,5 persen dari luas Kecamatan Citta. 

3. Kondisi Demografi 

Jumlah Penduduk Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. berdasarkan Badan 

Pusat Satistik Kabupaten Soppeng  Tahun 2020 berjumlah sekitar 8.101 jiwa yang 

terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.645 dan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 4.456 yang tersebar di 4 Desa yang ada di Kecamatan Citta. Dengan 



53 
 

 

jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Citta sedangkan jumlah penduduk 

terkecil terdapat di Desa Tinco dengan jumlah 1.398 jiwa. 

Tabel 4.1 

Jumlah penduduk Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Citta 

 

No 

 

Desa 

Penduduk  Rasio Jumlah 

Kelamin  L P Jumlah 

1 Kampiri 771 893 1.664 86,34 

2 Citta 1.339 1.721 3.060 77,80 

3  Labae 885 1.094 1.979 80,90 

4 Tinco 650 748 1.398 86,90 

Total 3.645 4.456 8.101 80,81 

Sumber : Data dioleh tahun 2022 

4. Kondisi sosial  

a. Pendidikan  

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Citta tersedia sampai jenjang SMP. Jumlah 

TK di Kecamatan Citta sebanyak 4 sekolah, sedangkan jumlah SD 10 sekolah. 

Sementara itu, SMP sebanyak 5 sekolah.  

b. Kesehatan  

Fasilitas Kesehatan yang ada di Kecamatan Citta meliputi 1 puskesmas, 1 

Puskesmas pembantu , 3 Poskesdes dan 12 posyandu. Dengan didukung tenagah 

Kesehatan 1 Dokter 3 bidan dan 3 Bidan desa.  

c. Agama  

Fasilitas/tempat ibadah di Kecamatan Citta meliputi 17 Masjid. Masyarakat 

yang terdapat di Kecamatan Citta semuanya beragama Muslim. 

d. Pertanian  

Luas lahan pertanian di Kecamatan Citta seluas 3.667,7 hektar. Yang terdiri 

dari Lahan sawah seluas 400,20 hektar dan lahan Bukan sawah 3.267,50 Hektar. 
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Jenis tanaman pangan yang diproduksi di kecamatan citta meliputi tanaman padi 

dan jagung. 

5. Visi dan Misi Kecamatan Citta 

a. Visi  

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu, aspratif dan 

responsife” 

b. Misi 

1) Mewujudkan perencanaan yeng terintegritas dan sinergi. 

2) Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif. 

6. Struktur Organisasi Kecamatan Citta  

 

 

Gambar 4.2 

Struktur organisasi 

 

 

 

Camat 

Jabatan 
Fungsional 

Sekretaris 

Kasubag 
Umum & 

Kepegawaian 

Kasi 
Trantib 

Kasi 
Perekonomian 

Kasi 
Pembangunan 

Kasi 
Kesos Kasi 

Pemerintahan 

Kasubag 
Keuangan 

Kasubag 
Perencanaan 
& Pelaporan 



55 
 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pilot test secara online yang 

dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2022 pada mahasiswa akuntansi UIN Alauddin 

Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar dan Politeknik Negeri Ujung Pandang 

yang telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Forensik. 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 54, 

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 terhadap 4 Kantor Desa yang ada di Kecamatan 

Citta Kabupaten Soppeng sebanyak 40 eksamplar mulai tanggal 5 Agustus 2022 

dan semua terkumpul pada tanggal 1 September 2022. Kuesioner yang 

didistribusikan sebanyak 40 eksamplar, namun tidak semuanya kembali untuk diolah 

dan dianalisis lebih lanjut. Kuesioner yang dikembalikan oleh responden sebanyak 

38 eksamplar, dan sebanyak 5 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 33 

eksamplar (respon rate sebesar 82,5%). 
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Tabel 4.2 

Data Distribusi Kuesioner 

No Kantor Desa Kuesioner 

Disebarkan 

Kuesioner 

Dikembalikan  

1 Kampiri 10 10 

2 Citta 10 10 

3  Labae 10 10 

4 Tinco 10 8 

Total 40 38 

 Sumber : Data diolah tahun 2022 

Keusioner yang dibagikan kepada responden berjumlah 40 dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan  Jumlah 

Kuesioner  

Persentase  

1 Kuesioner yang disebarkan 40 100% 

2 Kuesioner yang dikembali 38 95% 

3 Kuesioner yang tidak dikembalikan  2 5% 

4 Kuesioner yang tidak dapat diolah 5 12,5% 

5 Kuesioner yang dapat diolah 33 82,5% 

 Sumber : Data diolah tahun 2022 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 40 

rangkap dan tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 38 eksamplar atau 

sebesar 95% dari total kuesioner yang telah disebar, sedangkan kuesioner yang 

tidak kembali yaitu 2 eksamplar atau sebesar 5%, dan terdapat 5 eksamplar atau 

sebesar 12,5% tidak direspon dengan baik dan lengkap ataupun tidak sesuai dengan 

kriteria yang telah di tentukan dengan demikian, kuesioner atau jawaban responden 

yang dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut sebanyak 33 eksamplar atau sebesar 

82,5%.  
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2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin  Jumlah Persentasi  

1 Laki-Laki 16 48,5% 

2 Perempuan  17 51,5% 

Jumlah  33 100% 

  Sumber : Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.4 menujukkan 

bahwa sebanyak 16 responden atau sebesar 48,5% berjenis kelamin laki-laki dan 

17 responden atau sebesar 51,5% berjenis kelamin perempuan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden perempuan 

yaitu sebanyak 17 responden atau sebesar 51,5%. 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Persentasi 

1 21-25 Tahun 2 6 % 

2 26-30 Tahun  10 30,3 % 

3 31-35 Tahun  2 6 % 

4 36-40 Tahun  2 6 % 

5 41-45 Tahun 7 21,2% 

6 45> Tahun 10 30,3% 

Jumlah 33 100% 

Sumber : Data diolah tahun 2022 

Tabel 4.5 menunjukkan usia responden aparatur desa di Kecamatan Citta 

dalam penelitian ini didominasi oleh aparatur desa yang berusia antara  45> tahun  

dan 26-30 tahun yang masigng-masing berjumlah 10 responden atau sebesar 30,3%.  
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4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan  

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentasi (%) 

1 SMA 19 57,6% 

2 D3 2 6% 

3 S1 12 36,4% 

4 S2 0 0% 

TOTAL 33 100% 

       Sumber : Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.6 menujukkan 

bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 19 responden atau 

sebesar 57,6% , Pendidikan terakhir D3 sebanyak 2 responden atau sebesar 6%, 

Pendidikan terakhir S1 sebanyak 12 responden atau sebesar 36,4%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden berlatar 

Pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 19 responden atau sebesar 57,6%. 

5. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja  

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No. Lama Bekerja Frekuensi Persentasi (%) 

1 < 1 tahun 0 0% 

2 2-3 tahun 5 15% 

3 4-5 tahun 2 6% 

4 > 5 tahun 26 79% 

TOTAL 33 100% 

     Sumber : Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.7 menujukkan 

bahwa tidak terdapat responden yang telah bekerja selama < 1 tahun, 5 responden 

atau sebesar 15% telah bekerja selama 2-3 tahun, 2 responden atau sebesar 6% telah 
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bekerja selama 4-5 dan sebanyak 26 responden atau sebesar 79% telah bekerja lebih 

dari 5 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh 

responden dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 26 responden atau 

sebesar 79%. 

C. Data Deskriptif Atas Variabel Penelitian 

Deskripsi merupakan klarifikasi berupa analisis tangggapan responden 

melalui penyebaran kuesioner. Berikut adalah rekapitulasi skor jawaban responden 

terhadap masing-masing indikator dan variabel: 

a. Analisis Statistik Indikator 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Religiusitas (X1) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

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

X1.1 29 3 1 -  
158 4,79 

% 87,9 9,1 3 - - 

X1.2 24 8 - - 1 
153 4,64 

% 72,7 24,2 - - 3,0 

X1.3 9 21 2 - 1 
136 4,12 

% 27,3 63,6 6,1 - 3,0 

X1.4 19 13 - - 1 
148 4,48 

% 57,6 39,4 - - 3,0 

X1.5 26 7 - - - 
158 4,79 

% 78,8 21,2 - - - 

X1.6 20 12 - - 1 
149 4,52 

% 60,6 36,4 - - 3,0 

X1.7 18 12 2 - 1 
145 4,39 

% 54,5 36,4 6,1 - 3,0 

X1.8 12 21 - - - 
144 4,36 

% 36,4 63,6 - - - 

RATA-RATA KESELURUHAN 4,52 

Sumber :Data diolah SPSS 25, 2022  

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden 

untuk masing-masing pernyataan variabel religiusitas. Dimana untuk item 
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pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 29 responden atau 87,9% 

menjawab sangat setuju bahwa Tuhan ada dan salalu mengawasi setiap kegiatan 

yang dilakukan. Sebanyak 24 responden atau 72,7% sangat setuju bahwa agama 

yang dianut merupakan pedoman hidup. Untuk item pertanyaan ketiga sebanyak 21 

responden atau 63,6% setuju dengan pernyataan yang diberikan. Dapat diketahui 

pula bahwa penilaian responden terhadap item pernyataan 4, 5, 6, 7, dan 8 mayoritas 

sangat setuju dengan item pernyataan yang diberikan mengenai religiusitas. 

Dapat diketahui pula bahwa dari 33 orang responden yang diteliti, secara 

umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel religiusitas 

(X1) berada pada daerah cukup tinggi dengan skor 4,52. Hal ini berarti bahwa 

responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap religiusitas. Pada 

variabel religiusitas terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,79 berada pada 

item pertanyaan satu dan lima. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai 

terendah terdapat pada item pernyataan ke tiga dengan indeks sebesar 4,12.  

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Love of Money (X2) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

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

X2.1 13 13 7 - - 
138 4,18 

% 39,4 39,4 21,2 - - 

X2.2 1 3 9 15 5 
79 2,39 

% 3,0 9,1 27,3 45,5 15,2 

X2.3 - 2 10 18 3 
77 2,33 

% - 6,1 30,3 54,3 9,1 

X2.4 1 10 13 6 3 
99 3,00 

% 3,0 30,3 39,4 18,2 9,1 

X2.5 1 2 10 15 5 
78 2,36 

% 3,0 6,1 30,3 45,5 15,2 

X2.6 1 3 10 12 7 
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% 3,0 9,1 30,3 36.4 21,2 
78 2,36 

X2.7 3 8 9 10 3 
97 2,94 

% 9,1 24,2 27,3 30,3 9,1 

X2.8 1 3 9 12 8      76     2,30 

% 3,0 9,1 27,3 36,4 24,2 

RATA-RATA KESELURUHAN 2,73 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel love of money. Dimana untuk 

item pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 13 responden atau 

39,4% menjawab sangat setuju bahwa uang merupakan faktor yang sangat penting 

bagi kehidupan. Untuk item pertanyaan kedua sebanyak 15 responden atau 45,5% 

tidak setuju bahwa uang adalah akar dari sebuah kejahatan.  

Berdasarkan 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi 

responden terhadap item-item pernyataan pada variabel love of money (X2) berada 

pada daerah rendah dengan skor 2,73. Pada variabel love of money terlihat bahwa 

nilai indeks tertinggi sebesar 4,18 berada pada item pertanyaan pertama. Sementara 

untuk persepsi responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan ke 

delapan dengan indeks sebesar 2,30.  

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Pendeteksian Fraud (Y) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 

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

Y1 8 16 9 - - 
67 2,03 

% 24,2 48,5 27,3 - - 

Y2 6 22 6 - - 
65 1,97 

% 18,2 66,7 15,2 - - 

Y3 4 23 4 - - 
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% 12,1 69,7 18,2 - - 
68 2,06 

Y4 7 22 3 1 - 
64 1,94 

% 21,2 66,7 9,1 3,0 - 

Y5 2 30 1 - - 
65 1,97 

% 6,1 90,9 3,0 - - 

Y6 6 22 5 - - 
 65 1,97 

% 18,2 66,7 15,2 - - 

Y7 10 19 4 - - 60 1,82 

% 30,3 57,6 12,1 - - 

Y8 7 21 5 - - 64 1,94 

% 21,1 63,6 15,2 - - 

RATA-RATA KESELURUHAN 1,97 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel kecenderungan fraud. Dimana 

untuk item pernyataan pertama penilaian tertinggi yaitu sebanyak 16 responden atau 

48,5% menjawab tidak setuju bahwa suatu hal yang tidak wajar dilakukan apabila 

untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya.  

Berdasarkan 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi 

responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kecenderungan Fraud (Y) 

cenderung berada pada daerah yang rendah dengan skor 1,97. Pada variabel 

Kecenderungan Fraud terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 2,06 berada 

pada item pertanyaan pertama dan ketiga. Sementara untuk persepsi responden 

dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan ketujuh dengan indeks sebesar 

1,82. 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Variabel Gender (Z) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Presentase Skor Mean 

PR (0) LK (1)   

Z 17 16 16 0,48 

% 51,5 48,5 

RATA-RATA   

             Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat uraian bahwa sebanyak 17 responden 

atau sebesar 51,5% berjenis kelamin perempuan dan 16 responden atau sebesar 

48,5% berjenis kelamin laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa pada 

penelitian ini didominasi oleh responden perempuan yaitu sebanyak 17 responden 

atau sebesar 51,5%. 

b. Analisis statistik variabel 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Skor Responden Untuk Setiap Variabel 

  

N 

 

Minimun 

 

Maximum 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

RELIGIUSITAS 

LOVE OF MONEY 

KECENDERUNGAN 

FRAUD 

GENDER  

VALID N (Listwise) 

33 

33 

33 

 

33 

17 

10 

10 

 

0 

40 

35 

24 

 

1 

36,09 

21,88 

15,70 

 

0,48 

4,289 

5,594 

3,057 

 

0,508 

 

 Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat uraian statistik deskriptif jawaban 

responden untuk masing-masing pernyataan variabel. Data pada tabel tersebut 
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dapat menjelaskan bagaimana religiusitas dan love of money terhadap 

kecenderungan fraud dana desa dengan gender sebagai variabel moderasi.   

Penyajian variabel Religiusitas terdiri dari 33 kuesioner yang telah diteliti 

menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 40, 

dengan perolehan nilai range sebesar 23. Nilai dari rata-rata hitung (mean) sebesar 

36,09 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 4,289 yang mana menunjukkan 

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

investigatif pada penelitian ini tergolong rendah. 

Penyajian variabel Love of Money terdiri dari 33 kuesioner yang telah diteliti 

menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 35, 

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

21,88 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 5,594 yang mana menunjukkan 

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

variabel love of money pada penelitian ini tergolong rendah. 

Penyajian variabel Kecenderungan Fraud terdiri dari 33 kuesioner yang telah 

diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 

24, dengan perolehan nilai range sebesar 14. Nilai dari rata-rata hitung (mean) 

sebesar 15,70 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 3,057 yang mana 

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

data jawaban untuk variabel Pendeteksian Fraud pada penelitian ini tergolong 

rendah. 

Penyajian variabel Gender terdiri dari 33 kuesioner yang telah diteliti 

menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, 
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dengan perolehan nilai range sebesar 1. Nilai dari rata-rata hitung (mean) sebesar 

0,48 dan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0,508  yang mana menunjukkan 

lebih tinggi dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa tingkat variasi data jawaban 

untuk variabel gender pada penelitian ini tergolong tinggi. 

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 instrumen yang dianalisis dengan menggunakan uji 

validitas dan uji reabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yakni cara yang dilakukan untuk mengetahui valid atau 

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

apabila menunjukkan nilai r hitung > dari r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,291 yang 

diperoleh dari tabel 33 responden dengan signifikansi 5% (df=33-2= 31). 

Sehingga, item pernyataan yang valid memiliki r hitung lebih besar dari 0,291. 

Adapun hasil dari pengujian validitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.13, 4.14, 4.15 dan 4.16 dibawah ini: 

Tabel 4.13  

Uji Validitas Untuk Variabel Religiusitas (X1) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi (r 

Hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r Tabel) 

 

Keterangan 

X1.1 0,873 0,291 Valid 

X1.2 0,819 0,291 Valid 

X1.3 0,827 0,291 Valid 
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No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi (r 

Hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r Tabel) 

 

Keterangan 

X1.4 0,866 0,291 Valid 

X1.5 0,678 0,291 Valid 

X1.6 0,929 0,291 Valid 

X1.7 0,454 0,291 Valid 

X1.8 0,521 0,291 Valid 

    Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas terlihat item X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, 

X1.6, X1.7 dan X1.8 mempunyai nilai rhitung diatas 0,291 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7 dan X1.8 merupakan 

instrumen yang valid untuk mengukur variabel religiusitas (X1) dan dapat 

dilakukan pengujian data yang lebih lanjut. 

Tabel 4.14  

Uji Validitas Untuk Variabel Love of Money (X2) 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi (r 

Hitung) 

Nilai Batas 

Korelasi (r Tabel) 

 

Keterangan 

X2.1 0,507 0,291 Valid 

X2.2 0,512 0,291 Valid 

X2.3 0,587 0,291 Valid 

X2.4 0,866 0,291 Valid 

X2.5 0,856 0,291 Valid 

X2.6 0,891 0,291 Valid 

X2.7 0,707 0,291 Valid 

X2.8 0,856 0,291 Valid 

  Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas terlihat X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, 

X2.7 dan X2.8 mempunyai nilai rhitung diatas 0,291 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7 dan X2.8 merupakan instrument 
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yang valid untnuk mengukur variabel Love of Money (X2) dan dapat dilakukan 

pengujian data yang lebih lanjut. 

Tabel 4.15 

Uji Validitas Untuk Variabel Kecenderungan Fraud (Y) 

No. Butir Instrumen 
Koefisien Korelasi 

(r Hitung) 

Nilai Batas Korelasi 

(r Tabel) 
Keterangan 

Y1 0,692 0,291 Valid 

Y2 0,553 0,291 Valid 

Y3 0,674 0,291 Valid 

Y4 0,689 0,291 Valid 

Y5 0,493 0,291 Valid 

Y6 

Y7 

Y8 

0,728 

0,743 

0,577 

0,291 

0,291 

0,291 

Valid 

Valid 

Valid 

   Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas terlihat Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6,Y7 dan Y8 

mempunyai nilai rhitung diatas 0,291 sehingga dapat disimpulkan bahwa Y1, Y2, Y3, 

Y4, Y5, Y6, Y7 dan Y8 merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variabel 

kecenderungan fraud (Y) dan dapat dilakukan pengujian data yang lebih lanjut. 

Tabel 4.16 

Uji Validitas Untuk Variabel Gender (Z) 

No. Butir Instrumen 
Koefisien Korelasi 

(r Hitung) 

Nilai Batas Korelasi 

(r Tabel) 
Keterangan 

Z1 1.000 0,291 Valid 

  Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas terlihat Z1 mempunyai nilai rhitung diatas 0,291 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Z1 merupakan instrumen yang valid untuk 

mengukur variabel Gender (Z) dan dapat dilakukan pengujian data yang lebih 

lanjut. 
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2. Uji Reabilitas  

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 4.17 

Hasil Pengujian Reliabilitas Data Untuk Variabel Independen dan Dependen 

 
Variabel 

Koefisien 

Reabilitas (a) 

Nilai Batas 

Alpha (a) 

 
Keputusan 

Religiusitas (X1) 0,882 0,6 Reliabel 

Love of Money (X2) 0,873 0,6 Reliabel 

Kecenderungan Fraud (Y) 0,797 0,6 Reliabel 

   Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Berdasarkan data pada tabel 4.17 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. 

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 
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klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisidas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas  

Hasil pengujuan yang diperoleh berdasarkan pada grafik histogram 

(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 (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 

4.18 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov > taraf signifikansi 5% 

yakni 0,200 yang berarti data yang di uji tersebut berdistribusi dengan normal 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogrorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N  33 

Normal Parametersa Mean 0,0000000 

 Std. Deviation 2,11946927 

Most Extreme Differences Absolute 0,086 

 Positive 0,086 

 Negative -0,074 

Kolmogorov-Smirnov Z  0,086 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0,200 

 Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

2. Uji Multikolonieritas 

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 
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multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 

(VIF), 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 4.19 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

 
Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

RELIGIUSITAS (X1) 0,926 1,080 

LOVE OF MONEY (X2) 0,965 1,036 

GENDER (M) 0,949 1,054 

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud (Y) 

    Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.19 diatas, nilai VIF untuk semua variabel 

memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel religiusitas senilai 1,080, love 

of money senilai 1,036 dan gender senilai 1,054. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai 

variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 10. Hasil ini didukung oleh nilai 

tolerance yang juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Dimana variabel 

religiusitas senilai 0,926 , love of money senilai 0,965 , dan gender senilai 0,949. 
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3. 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: 

 
Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Gambar 4.3  

Hasil Heteroskedastisitas-Grafik Scatter Plot  

 

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 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 

kecenderungan fraud berdasarkan religiusitas, love of money dan gender. 
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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 

hasiln ya 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. 

4. 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 4.20 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summaryb 

 

 
Model 

 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 
Durbin-Watson 

1 ,721a 0,519 0,469 2,226 1,744 

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Love of Money dan Gender 

b. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.20 di atas menunjukkan berdasarkan 

pada signifikan 5% atau 0,05 dengan jumlah responden 33 (n), nilai d=1,744 dan 

varibel independen 4 (k=4), yang diperoleh dinilai dL = 1,1927 dan nilai 

dU=1,7298. Sehingga diketahui nilai (4-dU) adalah 2,2702. Karena 1,744 masih 

berada diantara nilai diatas (2,2702>1,744>1,7298), maka dapat dikatakan untuk 
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model ini tidak mengalami gangguan autokorelasi sehingga layak untuk digunakan 

pada analisis selanjutnya. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresikan variabel 

independen (Religiusitas dan Love of Money) terhadap variabel dependen 

(Kecenderungan fraud), sedangkan untuk menguji hipotesis H4 dan H5 

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 religiusitas dan love of money terhadap 

kecenderungan  Fraud. 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. 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,708a 0,501 0,468 2,229 

a. Predictors: (Constant), Love of Money, Religiusitas  

b. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

Dari tabel 4.21 diatas diketahui nilai R2 (Adjusted R Square) sebesar 0,468. 

Hal ini menunjukkan sebesar 47% upaya Kecenderungan Fraud dipengaruhi oleh 

variabel religiusitas dan love of money. Sisanya sebesar 53% (100%-47%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.22 

Hasil Uji F – Uji Simultan  

ANOVAa 

 
Model 

 
Sum of Squares 

 
Df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 149,896 2 74,948 15,083 ,000b 

 Residual 149,074 30 4,969 

 Total 298,970 32  

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Love of Money, Religiusitas 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh tabel 4.22 pengujian regresi linier 

berganda menemukan hasil F hitung sebesar 15,083 dengan taraf signifikansi 0,000 

< 0,05. Perolehan nilai F hitung 15,083 > F tabelnya dalam hal ini sebesar 3,316 
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(df1=2 dan df2= 30). Olehnya diketahui bahwa religiusitas dan love of money secara 

simultan berpengaruh terhadap kecenderungan fraud. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.23 

Hasil Uji T – Uji Parsial  

Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant)       27.424 3,950  6,942 0,000 

 Religiusitas         -0,424 0,093 -0,595 -4,552 0,000 

 Love of Money 0,163 0,071 0,299 2,287 0,029 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

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

dilihat sebagai berikut: 

1) Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderunganm  fraud  (H1) 

Tabel 4.24 menampilkan bahwa variabel audit investigatif memiliki thitung 

sebesar -4,552 sementara ttabel 1,699 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti religiusitas berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan fraud dana desa. Hasil pengujian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi.  
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2) Love of Money berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kecenderungan  fraud (H2) 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa variabel love of money memiliki 

thitung sebesar 2,287 sementara ttabel dengan sig. α = 0,05 dan df=n-k-1 yaitu 33-3-

1=30, t tabel 1,699 dengan tingkat signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini berarti love of money 

berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki sifat Love of Money yang tinggi 

(kecintaan terhadap uang) yang dimiliki maka kecenderungan terjadinya Fraud  

juga akan meningkat, begitupula sebaliknya rendahnya kecintaan seseorang 

terhadap uang maka akan membuat mereka cenderung tidak melakukan Tindakan 

kecurangan. 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas juga dapat di analisis model estimasi sebagai 

berikut: 

 

 

Dari Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Pada model regresi tersebut memiliki konstanta sebesar 27,424 dimana hal ini 

berarti bahwa jika variabel independen religiusitas dan love of money 

diasumsikan sama dengan nol, maka pendeteksian fraud akan meningkat sebesar 

27,424. 

Y= 27,424 – 0,424 X1 + 0,163 X2 + e 
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b. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas (X1) sebesar -0,424 pada penelitian 

ini dapat diartikan bahwa ketika variabel audit investigatif (X1) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kecenderungan fraud akan mengalami 

penurunan sebesar -0,424. 

c. Nilai koefisien regresi variabel love of money (X2) sebesar 0,163 pada penelitian 

ini dapat diartikan bahwa ketika variabel love of money (X2) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka pendeteksian fraud akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,163. 

2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Selisih Mutlat 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: 

 

 

 

 

Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZM + β4|ZX1-ZM| + 

β5|ZX2- ZM| + e 
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Tabel 4.24 

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 Gender 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Religiusitas dan 

Love of Money ) dengan variabel Gender 

 

Pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis yang melibatkan variabel 

moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,730a 0,533 0,447 2,273 

a. Predictors: (Constant), Moderating.2, Zscore(love of money),Zscore(gender), 

Moderating_1, Zscore(religiusitas) 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.25 hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,447 yang berarti kecenderungan fraud yang dapat dijelaskan oleh 

variabel AbsX2_M: Z religiusitas, Z love of money, , Z gender X2_M, X1_M 

sekitar 45%. Sisanya sebasar 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti 

dalam penelitian ini. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.26 

Hasil Uji F – Uji Simultan  

ANOVAa 

 
Model 

 
Sum of Squares 

 
Df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 159,489 5 31,898 6,175 ,001b 

 Residual 139,480 27 5,166 

 Total 298,970 32  

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Moderating_2, Zscore(love of money) 

Zscore(gender), Moderating_1, Zscore(Religiusitas) 

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.27 hasil Anova atau fhitung menunjukkan bahwa nilai  fhitung 

sebesar 6,175 dengan tingkat signifikansi 0,001 dibawah dari 0,05. Dimana nilai 

fhitung 6,175 lebih besar dari ftabel dalam hal ini sebesar 2,57  (df1=5 dan df2= 27). Hal 

ini berarti bahwa variabel X2_M: Z religiusitas, Z love of money, Z gender, X2_M, 

X1_M secara Bersama-sama atau simultan mempengaruhi kecenderungan fraud. 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.27 

Hasil Uji t – Uji Parsial 

Coefficientsa 

 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 
T 

 

 

 
Sig. 

 
B 

Std. 

Error 
 

Beta 

1 (Constant) 15,123 1,073  14,099 0,000 

Zscore: Religiusitas  -1,854 0,546 -0,606     -3,394 0,002 

Zscore: Love of 

Money 

0,893 0,425 0,292     2.103 0,045 

Zscore: 

Gender 

-0,376 0,420 -0,123    -0,894 0,379 

Moderating_1 0,047 0,548 0,015 0,086 0,932 

Moderating_2 0,446 0,501 0,123 0,889 0,382 

a. Dependent Variable: Kecenderungan Fraud  

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022 

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

dilihat sebagai berikut: 

1) Gender memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan 

fraud (H3) 

Berdasarkan hasil dari uji nilai selisih mutlak yang terdapat pada tabel 4.27 

menunjukkan bahwa variabel moderating X1_M mempunyai thitung sebesar 0,086 

lebih kecil dari ttabel 1,699 dengan tingkat signifikan 0,932 yang lebih besar dari 

0,05. Nilai koefisien beta unstandardized moderasi antara variabel religiusitas 

dengan gender sebesar 0,015, maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel gender bukan merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat 
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maupun memperlemah hubungan antara variabel religiusitas terhadap 

kecenderungan fraud. oleh karena itu, Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam 

penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.  

2) Gender memoderasi pengaruh love of money terhadap kecenderungan 

fraud (H4) 

Berdasarkan hasil dari uji nilai selisih mutlak yang terdapat pada tabel 4.27 

menunjukkan bahwa variabel moderating yaitu X2_M mempunyai thitung sebesar 

0,889 lebih kecil dari ttabel 1,699 dengan tingkat signifikan 0,382 yang lebih besar 

dari 0,05. Nilai koefisien beta unstandardized moderasi antara variabel love of 

money dengan gender sebesar 0,123, maka H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel gender bukan merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat 

ataupun memperlemah hubungan antara variabel love of money terhadap 

kecenderungan fraud. Oleh karena itu, Hipotesis keempat (H4) yang diajukan 

dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas juga dapat dianalisis persamaan pendekatan 

nilai selisih sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Pendeteksian Fraud = 15,123 - 1,854 + 0,893 - 0,376 + 0,47X1_M 

 

+ 0,446X2_M + e 
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Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

a) Nilai konstanta sebesar 15,123 yang mengindikasikan bahwa variabel 

independent (Zscore: Religiusitas, Zscore:love of money, Zscore: gender, 

X1_M, dan X2_M) adalah nol maka gender akan terjadi sebesar 15,123. 

b) Koefisien regresi pada variabel Zscore: religiusitas yaitu sebesar -1,854 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: religiusitas 

akan menurunkan upaya kecenderungan fraud sebesar 1,854. 

c) Koefisien regresi pada variabel Zscore: love of money yaitu sebesar 0,893 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: love of 

money akan meningkatkan upaya kecenderungan fraud sebesar 0,893. 

d) Koefisien regresi pada variabel Zscore: gender yaitu sebesar -0,376 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: gender 

akan menurunkan upaya kecenderungan fraud sebesar 0,363. 

e) Koefisien regresi pada variabel Zscore: X1_M yaitu sebesar 0,047 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: X1_M 

akan meningkatkan kemungkinan kecenderungan fraud sebesar 0,047. 

f) Koefisien regresi pada variabel Zscore: X2_M yaitu sebesar 0,446 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Zscore: X2_M 

akan meningkatkan kemungkinan kecenderungan fraud sebesar 0,446. 
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No Keterangan Signifikansi Hipotesis 

1 H1 :Religiusitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecenderungan fraud 

dana desa.   

 

Diterima 

2 H2 :Love of Money berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kecenderungan 

fraud dana desa 

 

Diterima 

3 H3 :Gender memoderasi hubungan antara 

religiusitas dengan kecenderungan fraud 

dana desa.  

 

Ditolak 

4 H4 :Gender memoderasi hubungan antara 

love of money dengan kecenderungan 

fraud dana desa.  

 

Ditolak 

     Sumber : Data diolah tahun 2022 

G. Pembahasan Penelitian  

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderunga Fraud (H1) 

Pada hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

religiusitas berpengaruh negativ dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negativ 

dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. semakin tinggi tingkat religiusitas 

seseorang maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan 

demikian hipotesis pertama diterima. 

Seseorang yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi akan bisa 

mempertimbangkan segala perilakunya yang sesuai dengan.ajaran agama yang di 

peluknya, hal itu akan mampu mencegah prilaku yang tidak baik dari seseorang. 

Jadi seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi  serta mempunyai kendali  

yang kuat sehingga  dapat meminimalisir tindakan fraud. Nilai-nilai agama akan 

dipegang teguh oleh mereka yang tingkat religiusitasnya tinggi sehingga perilaku 
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yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain pun dapat dicegah Hal ini 

dibuktikan dengan responden yang secara dominan menyetujui bahwa tuhan ada 

dan selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan, memahami segala hal yang 

diperbolehkan maupun di larang oleh agama. Aparatur desa di kecamatan citta 

yang memiliki sikap religiusitas tinggi tidak akan melakukan tindakan 

menyimpang seperti fraud saat menjalankan tugas sebagai pihak yang diberi 

kepercayaan karena tingginya ketakutan kepada tuhannya Ketika ia hendak 

berbuat curang. 

Hal ini dijelaskan dalam teori atribusi bahwa manusia dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu internal dan eksternal, dimana Sikap religiusitas setiap individu akan 

mengendalikan tingkah laku agar senantiasa dapat bersikap lebih bijak dalam 

mengambil sebuah keputusan dan bertindak sebagai mana mestinya dan 

mengontrol dirinya untuk tidak berbuat kecurangan. Aktivitas keagamaan seperti 

menunaikan ibadah sesuai keyakinan masing-masing diharapkan bisa mendorong 

peningkatan akhlak serta religiusitas tiap individu sehingga niat untuk bertindak 

negatif seperti melakukan kecurangan atau fraud bisa dihindari.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Aida (2017) yang menunjukkan bahwa  

Religiusitas memberikan pengaruh pada perilaku seseorang dimana dalam 

kehidupan di masyarakat religiusitas digunakan sebagai norma karena masyarakat 

percaya bahwa religiusitas mampu mengontrol masyarakat sehingga potensi 

seseorang bertindak sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama pun dapat 

diminimalisir. Individu dengan tingkat religiusitas  tinggi bisa mempertimbangkan 

semua tindakan sesuai keimananya sehingga dapat mencegah perilaku buruk dari 
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seseorang (Mita & Indraswarawati, 2021). Tingginya religiusitas seseorang akan 

membuat mereka takut untuk bertindak demikian atau kepercayaan karena terdapat 

kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil atau 

karma dari tingkah laku dimana hasil tersebut akan ditanggung di kemudian hari 

bahkan di kehidupan selanjutnya (Cahyadi & Sujana, 2020).  

Religiusitas dalam konteks keislaman pun sudah tersirat dalam ajaran agama 

Islam ajaran agama secara kaffah atau menyeluruh. Allah Berfirman dalam Q.S Al-

baqarah/2: 208 : 

مْ 
ُ
ك
َ
يْطٰنِِۗ اِنَّهٗ ل ا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

َ
ل ةًۖ وَّ افَّۤ

َ
مِ ك

ْ
ل وْا فِى الس ِ

ُ
مَنُوا ادْخُل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
بِيْنٌ  يٰٓا  ٢٠٨عَدُوٌّ مُّ

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) 

secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia 

musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI). 

 

 

2. Pengaruh Love of Money terhadap Kecenderungan Fraud (H2) 

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

money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. 

Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa love of money berpengaruh 

terhadap kecenderungan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat 

love of money dalam diri aparatur desa di kecamatan citta, maka akan semakin 

tinggi tingkat kecenderungan fraud dalam penggunaan dana desa, begitu pula 

sebaliknya rendahnya kecintaan seseorang terhadap uang maka akan membuat 

mereka cenderung tidak melakukan Tindakan kecurangan. dengan demikian 

hipotesis kedua diterima.  
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Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh individu atau organisasi pada 

dasarnya yaitu untuk mendapatkan uang, disisi lain uang merupakan aspek yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan jawaban dari reponden 

dalam penelitian ini mayoritas menjawab tidak setuju dengan item pernyataan yang 

di berikan seperti uang adalah akar dari kejahatan, uang merupakan cerminan 

kesuksesan seseorang maupun uang memberikan kekuasaan dan kebebasan. 

Responden pada lokasi penelitian kencerung memiliki tingkat kecintaan yang 

rendah terhadap uang jika dikaitkan dengan jawaban responden dengan item 

pernyataaan kecenderungan fraud (Y) yang di antaranya suatu yang wajar bagi 

instansi apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perlengkapan kantor 

dicatat lebih tinggi, suatu hal yang wajar bagi instansi, apabila untuk tujuan tertentu 

biaya di catat lebih besar dari semestinya dan bukan suatu masalah bagi instansi 

apabila suatu perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang harus di beli, mayoritas jawaban responden juga tidak setuju 

dengan item pernyataan tersebut, dari hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa 

rendahnya kecintaan seseorang terhadap uang maka akan berdampak terhadap 

rendahnya kecenderungan fraud. sebaliknya semakin tinggi kecintaan seseorang 

terhadap uang maka semakin tinggi pula kecenderungan melalukan tindakan fraud.  

Penelitian ini sesuai dengan diamond theory menjelaskan bahwa setiap 

individu yang menerima tekanan keuangan merupakan hal umum yang mendorong 

seseorang melakukan fraud (kecurangan), tekanan keuangan dapat berupa 

keserakahan, hidup dibawah kehendak orang lain, banyak hutang, kerugian 

ekonomi, maupun kebutuhan yang mendadak. Kesempatan yang ia dapatkan secara 
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leluasa dalam melakukan aksinya, mencari pembenaran sebagai suatu yang wajar 

apa yang ia lakukan dan kapabilitas yang menjadi ancaman yang sangat parah 

karena pelaku di dalam organisasi merupakan orang yang memiliki kekuasaan 

seperti halnya kepala desa yang memiliki kekuasaan dan mengetahui sistem 

kelemahannya maka ia dapat memanfaatkan untuk melakukan tindakan 

kecurangan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulujeng & Novianti (2019) menyatakan 

love of money berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Karyawan 

bagian keuangan Universitas Brawijaya Malang memiliki love of money yang 

rendah sehingga hal tersebut berdampak terhadap rendahnya tindakan untuk 

melakukan kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian konsisten dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Muhaimin (2021) menyatakan Jika sifat love 

of money mengalami peningkatan  fraud accounting akan mengalami peningkatan 

juga. Dalam penelitian Tripermata (2016) dan Azisah (2017) juga yang menyatakan 

bahwa love of money berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud. Hal ini 

terjadi karena love of money dengan persepsi etis memiliki hubungan yang negatif, 

semakin tinggi tingkat love of money seseorang maka akan semakin rendah persepsi 

etis yang dimilikinya sehingga cenderung untuk melakukan kecurangan akuntansi. 

Sejalan dengan itu Yeltsinta & Fuad (2013) menyatakan bahwa ketika kecurangan 

merupakan salah satu langkah untuk memenuhi permintaan uang, orang cenderung 

untuk merasionalisasi dan membenarkan ketidakjujuran mereka dengan mudah. 

Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kecintan uang yang berlebih dapat 
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menyebabkan dirinya terjerumus pada tindakan-tindakan jahat dan menghalalkan 

segala cara untuk memenuhi kebutuhan uangnya. 

Terdapat ayat Al-Qur’an yang mengingatkan kepada orang-orang yang 

beriman jangan karena harta benda dan anak-anakmu didunia membuatmu lalai 

mengingat allah. Dalam Al Qur’an dijelaskan dalam Q.S Al-Munafiqun/63:9 : 

Ayat yang berkaitan dengan love of money yaitu Q.S Al-Munafiqun/63: 9 : 

مْ عَنْ 
ُ
ادكُ

َ
وْل
َ
آْ ا

َ
مْ وَل

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ ا

ُ
هِك

ْ
ا تُل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ٰۤىِٕكَ هُمُ  يٰٓا ول

ُ
 ذٰلِكَ فَا

ْ
فْعَل ۚ وَمَنْ يَّ ِ رِ اللّٰه

ْ
ذكِ

خٰسِرُوْنَ 
ْ
٩ال  

Terjemahan:  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-

anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, 

mereka itulah orang-orang yang merugi” (Kementerian Agama RI). 

 

3. Pengaruh Gender dalam Hubungan Religiusitas dengan Kecenderungan 

Fraud (H3)  

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

sebagai pemoderasi pada pengaruh religiusitas terhadap kecenderunga fraud. 

Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa gender merupakan variabel 

yang tidak mampu memoderasi hubungan religiusitas terhadap kecenderungan 

fraud dalam penggunaan dana desa, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.   

Gender (jenis kelamin) tidak mampu memoderasi religiusitas terhadap love 

of money. Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki tidak 

berbeda dalam memberikan pengaruh pada hubungan antar variable religiusitas 

terhadap kecenderungan fraud, karena tingkat keimanan seseorang tidak dapat ukur 
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oleh jenis kelamin. Sikap religiusitas intrinsik yang ada dalam diri seseorang dapat 

mengendalikan setiap perbuatan yang dilakukannya. Di dalam agama, perbuatan 

kecurangan adalah perbuatan yang tidak benar sehingga dengan alasan apapun ia 

tidak akan melakukanya karena ia menjadikan agama sebagai driving integrating 

motive yang mengatur seluruh hidupnya tanpa melihat gender seseorang.  

Hal ini berkaitan dengan teori atribusi bahwa manusia dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu internal dan eksternal. Gender merupakan faktor internal dalam diri 

seseorang, karena terkait dengan perasaan laki-laki Maupun perempuan. Namun 

karena H3 ditolak, maka tindakan fraud dapat dilakukan baik laki-laki maupun 

perempuan tanpa Batasan gender. Hasil ini sejalan dengan penelitian Puji & Hakim 

(2021) dan Astuti (2016) mengatakan bahwa gender tidak memiliki peran untuk 

memperkuat hubungan antara religisuitas seseorang dengan kecurangan. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alatas et al., (2006) yang dilakukan di India, 

Indonesia dan Singapura bahwa tidak adanya perbedaan signifikan antara laki-laki 

dan perempuan dalam melakukan korupsi. 

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni 

persamaan hak antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, 

suku, dan keturunan. Allah Berfirman dalam Q.S Al-Hujarat;/49: 13 : 

 لِتَعَارَفُوْاۚ  اِنَّ 
َ
قَبَاىِٕۤل مْ شُعُوْباً وَّ

ُ
نٰك

ْ
نْثٰى وَجَعَل

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
قْنٰك

َ
يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَل

َ
مْ عِنْدَ يٰٓا

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  مْ ِۗاِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
ِ ا ١٣اللّٰه  

Terjemahan:  

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
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dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (Kementerian Agama RI). 

 

4. Pengaruh love of money terhadap kecenderungan fraud dengan gender 

sebagai variabel moderasi (H4) 

Pada hipotesis kelima (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender 

memperkuat pengaruh love of money terhadap kecenderungan fraud. Berdasarkan 

hasil dari analisis menunjukkan bahwa interaksi antara gender dan love of money 

tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kecenderungan fraud. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa gender memperkuat pengaruh 

love of money terhadap kecenderungan fraud ditolak. 

Gender antara laki-laki dan perempuan dalam menilai uang hampir sama, 

yang dapat diartikan bahwa kecintaan seseorang terhadap uang tidak selalu dapat 

diukur dengan gender karena uang merupakan kebutuhan semua orang tanpa 

memandang status gender dan pada hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan 

dalam memenuhi kebutuhannya haruslah mencari uang. Hal ini disebabkan karena 

seseorang yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang, maka ia akan 

melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga hal itu 

tidak berpengaruh terhadap gender saat pengambilan keputusan baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki perspektif yang sama terhadap uang. Sugiantari dan 

Widanaputra (2016) menjelaskan bahwa kecintaan terhadap uang (love of money) 

banyak dinotasikan secara negarif dan dianggap tabu oleh kalangan masyarakat 

tertentu. Beberapa kepercayaan umum menyebutkan bahwa kecintaan terhadap 
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uang adalah akar dari segala kejahatan atau dianggap berhubungan erat dengan 

ketamakan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi bahwa manusia dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat, 

karakter dan sikap laki-laki maupun perempuan sedangkan faktor eksternal berupa 

tekanan, situasi dan keadaan, namun karena H4 ditolak, maka tindakan fraud dapat 

dilakukan baik laki-laki maupun perempuan tanpa Batasan gender. Hasil penelitian 

ini sejalan oleh penelitian (Giovano, 2020) bahwa Gender tidak mampu 

memoderasi love of money karena antara laki-laki dan perempuan dalam menilai 

uang hampir sama. hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian Hidayah, 

et. al (2022) bahwa tidak ada yang membedakan sifat love of money yang dimiliki 

oleh perempuan maupun laki-laki, karen Apabila seorang yang mempunyai tingkat 

kecintaan uang yang tinggi dan tidak beraturan maka akan berusaha memenuhi 

kebutuhannya walaupun dengan tindakan yang tidak sesuai dengan etika, sehingga 

dapat berdampak pada krisis etika akuntan tanpa memandang gendernya. 

Seseorang dengan love of money yang tinggi memiliki persepsi bahwa uang 

merupakan faktor kekayaan, faktor yang penting, kesuksesan, dan motivasi dalam 

melakukan setiap perbuatan. Dengan memiliki persepsi tersebut, individu dengan 

love of money akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan uang yang 

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga untuk keserakahan 

(Rahmawati & Riyanto, 2013). Prabowo dan Widanaputra (2018) mengungkapkan 

bahwa motivasi dan sifat manusia dalam melakukan pekerjaan didasari kebutuhan 

seseorang terhadap uang. Gambaran tentang love of money dekat dengan sifat 
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serakah, sehingga ketika individu memiliki kertarikan tinggi terhadap uang, maka 

biasanya individu itu termasuk orang yang serakah. Ketertarikan yang berlebihan 

terhadap uang biasanya akan berpengaruh pada sifat seseorang dan akan menilai 

segala sesuatunya berdasarkan uang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu religiusitas dan love of money terhadap variabel dependen yaitu 

kecenderungan fraud serta adanya interaksi variabel moderasi yaitu gender.  

1. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan 

fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai religiusitas seseorang 

maka kemungkinan melakukan fraud menurun.  

2. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa love 

of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. 

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa seseorang yang memiliki sifat Love of 

Money yang tinggi (kecintaan terhadap uang) yang dimiliki maka 

kecenderungan terjadinya Fraud  juga akan meningkat, begitupula sebaliknya 

rendahnya kecintaan seseorang terhadap uang maka akan membuat mereka 

cenderung tidak melakukan Tindakan kecurangan. 

3. Berdasarkan hasil dari analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai 

selisih mutlak menunjukkan bahwa gender tidak mampu memoderasi 

hubungan religiusitas terhadap kemungkinan kecenderungan fraud. Hal ini 

menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki tidak berbeda dalam 

memberikan pengaruh pada hubungan antar variable religiusitas terhadap 

kecenderungan fraud. 
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4. Berdasarkan hasil dari analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai 

selisih mutlak menunjukkan bahwa gender tidak mampu memoderasi 

hubungan love of money terhadap kemungkinan kecenderungan fraud. 

Gender antara laki-laki dan perempuan dalam menilai uang hampir sama, Hal 

ini menunjukkan bahwa kecintaan seseorang terhadap uang tidak selalu dapat 

diukur dengan gender karena uang merupakan kebutuhan semua orang tanpa 

memandang status gender. 

B. Implikasi penelitian  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan 

dikemukan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak-pihak dikantor desa sebaiknya bersikap transparansi terhadap 

laporan realisasi anggaran setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa 

mengetahui dana-dana yang telah dilakukan dalam melakukan pembangunan 

desa.  

2. Dapat mengidentifikasi resiko dan indikasi-indikasi terjadinya fraud dini 

sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan Tindakan kecurangan yang 

terjadi khususnya disektor pemerintahan.  

C. Saran  

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, 

bukan hanya satu kecamatan saja tetapi juga dapat dilakukan di kecamatan-

kecamatan lain yang terdapat kasus fraud dengan membandingkan  antara 

kecamatan tersebut.  
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian yang 

berbeda seperti melakukan metode wawancara langsung kepada responden 

agar mencerminkan jawaban atas kondisi yang sebenarnya.  

D. Keterbatasan penelitian  

1. Jumlah responden yang hanya 33 orang, tentunya masih kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

2. Pelaksanaan pengukuran tidak menghadapkan responden dengan kondisi 

nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pertanyaan survei 

secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

3. Ketakutan responden dalam melakukan pengisian kuesioner . 

4. 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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