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ABSTRAK 

Nama : Fatahillah Ruslan 

NIK : 90400117080 

Judul : Pengaruh Whistleblowing System dan Moral Reasoning dalam 

Pengungkapan Fraud Keuangan dengan Pemahaman Amar Ma’ruf 

Nahi Mungkar Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor 

Inspektorat Kota Makassar) 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan 

whistleblowing system dan moral reasoning dalam pengungkapan fraud keuangan 

dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar sebagai variabel moderasi pada 

Kantor Inspektorat Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior, Prosocial 

Organization Behavior Theory dan Cognitive Development Theory. Populasi pada 

penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah porposive sampling, adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah staff auditor dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, 

mengetahui seluk beluk organisasi Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan 

mengetahui proses yang terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makasar. Metode 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara 

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

kumpul melalui survey kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dan moderate regression 

analysis (MRA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak dapat 

berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan, sedangkan moral reasoning 

dapat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan. Kemudian didapatkan 

pula hasil bahwa amar ma’ruf nahi mungkar tidak dapat menguatkan pengaruh 

whistleblowing system dan moral reasoning dalam pengungkapan fraud keuangan. 

Kata Kunci: Amar ma’ruf nahi mungkar, Fraud, Moral reasoning, dan 

Whistleblowing system.
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh dari whistleblowing 

system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud pada bidang keuangan 

sudah berjalan sesuai dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar atau tidak. Hal 

ini didasarkan karena Fraud (kecurangan) hingga saat ini masih menjadi suatu hal 

yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju (Pradita dan 

Ngumar, 2017). Di Indonesia sendiri fraud sudah menjadi fenomena yang lazim dan 

berkembang pesat, baik itu dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud 

dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam 

melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data-data keuangan yang ditujukan 

bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut (Hall, 2007). Fraud juga 

merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian 

tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi 

pelaku kecurangan (Putri, 2012). Fraud dapat terjadi di berbagai sektor, baik sektor 

pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud yang paling sering terjadi di sektor 

pemerintahan adalah korupsi (Pristiyanti, 2012). Fraud sendiri merupakan salah satu 

bentuk kejahatan di dalam ekonomi yang harus senantiasa diminimalisir, karena 

keadaannya saat ini sudah banyak terjadi pelanggaran serta penyimpangan yang jelas 

akan menimbulkan efek yang besar dan pada akhirnya dapat merugikan berbagai 

pihak. 
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Fraud dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah karena tujuan 

bisnis. Tujuan instansi bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang 

maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin, sehingga orang maupun 

perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau profit tanpa 

memperhatikan segala jenis aspek lain yang ada (Lidyah, 2016). Dikarenakan semua 

orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terkadang hal-hal yang 

tidak baik, seperti manipulasi dilakukan untuk mewujudkan ambisi mereka. Hal ini 

tentunya berbeda jika dibandingkan dengan sektor pemerintahan, karena pada 

dasarnya pemerintahan tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Pada sektor 

pemerintahan sendiri terdapat tiga faktor yang dikenal dapat menjadi penyebab terjadi 

fraud, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi 

(rationalization) (Pristiyanti, 2012). 

Audit forensik sendiri dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud yang terjadi (Sastina dan Sumarlin, 2016). Hal ini dapat diartikan 

semakin baik audit forensik yang dilakukan di dalam organisasi maka akan semakin 

baik juga pencegahan kecurangan. Selain itu pencegahan tindak fraud tidak dapat 

dilepaskan dari peranan pengendalian internal yang sesuai dengan fungsinya dalam 

mencegah kecurangan (fraud) ialah berupaya untuk menghilangkan atau 

mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan itu. Karena mencegah terjadinya 

suatu perbuatan curang akan dapat lebih mudah dari pada mengatasi kecurangan 

tersebut telah terjadi. Pengendalian internal berpengaruh karena pada dasarnya 

pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
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memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan (Ratnayani et 

al., 2014).  

Fraud yang terjadi dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti membangun 

dan menyusun struktur pengendalian internal yang lebih baik, mengefisiensikan 

aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi 

internal audit, dan tindakan-tindakan lainnya (Santoso dan Pambelum, 2008). Untuk 

mencegah kecurangan, teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus 

secara spesifik untuk menemukan tindak kecurangan (fraud), teknik tersebut telah 

banyak yang bersifat dalam mendeteksi kecurangan secara mendalam, bahkan sampai 

dengan level mencari siapa pelaku fraud tersebut (Sastina dan Sumarlin, 2016). Audit 

forensik disini dapat menjadi alat untuk menemukan bukti-bukti andal terjadinya 

fraud. Selain itu peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang terdidik juga 

harus membantu proses pencegahan, penegakan hukum dan pendidikan terhadap 

fraud yang terjadi di Indonesia (Sugianto dan Jiantari, 2014). 

Salah satu yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencegah 

terjadinya fraud adalah dengan melakukan pengendalian yang berbasis sistem. 

Dengan adanya anti-fraud control system, yang salah satunya adalah whistleblowing 

system, maka hal ini dapat menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dan 

mempercepat pendeteksian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Zarefar dan 

Arfan, 2017). Diharapkan sistem ini dapat digunakan sebagai cara untuk melaporkan 

adanya pelanggaran atau ketidakpuasan yang diduga atas pelayanan yang diberikan 

oleh pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan (Lestari dan Yaya, 2017). Dengan 
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adanya whistleblowing system maupun dengan memperketat pengawasan internal, 

diharapkan suatu tindakan yang mengarah ke tindak fraud atau tindakan yang dapat 

merugikan kelangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin 

(Wardana et al., 2017). 

Whistleblowing adalah pengungkapan informasi yang dilakukan seseorang 

yang ada pada organisasi kepada suatu pihak tertentu sebagai efek terjadinya 

pelanggaran, kejahatan, ataupun penyelewengan (Miceli et al., 2008). Whistleblowing 

system sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem yang 

memudahkan seorang pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi atas 

tindakan fraud yang terjadi dalam lingkup organisasi swasta maupun publik yang 

jelas dapat merugikan organisasi tersebut. Sedangkan whistleblower adalah sebutan 

bagi orang yang menjadi pelapor pengungkapan tindakan fraud ataupun yang indikasi 

penyelewangan atas hukum atau peraturan (Zarefar dan Arfan, 2017). Keberadaan 

whistleblower dapat berperan penting untuk mengungkapkan skandal-skandal 

keuangan yang terjadi baik pada organisasi swasta maupun pemerintahan. Pada 216 

kasus kecurangan yang terjadi 17% diantaranya pengungkapannya dilakukan oleh 

karyawan, sedangkan auditor eksternal hanya sebesar 10% (Dyck et al., 2010). Studi 

lain atas kasus kecurangan perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 

informasi untuk pengungkapan kasus kecurangan lebih banyak berasal dari pegawai 

yaitu sebesar 19,2%, melebihi peran media dan regulator yaitu 16%, serta peran 

auditor yaitu 14,1% (Widayati, 2012). Dari data tersebut pengaduan yang dilakukan 
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whistleblower terbukti lebih efisien dalam pengungkapan kecurangan dibanding 

metode lainnya (Sweeney, 2008). 

Jadi bisa disimpulkan bahwa whistleblowing system dapat dikatakan efisien 

untuk dapat mendeteksi tindak kecurangan yang terjadi di sebagian besar instansi 

pemerintahan yang mempunyai sistem pengaduan agar dapat mengurangi fenomena 

kecurangan yang terjadi pada lembaga publik. Dengan sistem yang baik, efisien, 

transparan, serta bertanggungjawab tentu dapat mendorong juga meningkatkan 

pertisipasi dari pegawai untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya (Rustiarini 

dan Sunarsih, 2015). Meskipun begitu, saat ini belum banyak dampak dari sistem 

pelaporan serta perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong dan memicu 

munculnya whistleblower terutama pada sektor pemerintahan. Hal tersebut karena 

menjadi seorang whistleblower sendiri tentunya bukan perkara yang mudah. Para 

whistleblower sangat rentan terhadap intimidasi serta ancaman apalagi cenderung jadi 

sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dapat dikualifikasikan untuk 

tindak pidana pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan, 

sehingga hasilnya mereka dituntut serta dihukum, sementara mereka merupakan 

kunci dari pemberantasan tindak kecurangan (Abdullah dan Hasma, 2017). 

Pandangan tentang whistleblower sebagai pengkhianat organisasi masih melekat pada 

pandangan sebagian orang, hal ini karena whistleblower dianggap melanggar norma 

loyalitas organisasi, namun sebagian lainnya juga memandang whistleblower sebagai 

pahlawan terhadap nilai-nilai kebenaran (Rothschild dan Miethe, 1999). Pemikiran 

yang berlawanan tersebut bisa menimbulkan calon whistleblower menghadapi dilema 
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dalam memastikan sikap yang pastinya bisa menggangu minat melaksanakan 

whistleblowing. Saat whistleblower dihadapkan dengan dilema yang ada, disitulah 

peran penting moral reasoning dalam meyakinkan diri seorang whistleblower untuk 

melaporkan tindakan kecurangan daripada membiarkan kesalahan tersebut. 

Moral reasoning sendiri adalah alasan yang dapat mendasari seseorang untuk 

memilih suatu tindakan yang dia anggap benar atau salah. Dalam proses penalaran 

moral tersebut akan berbeda di tiap individunya, perbedaan tersebut akan tergantung 

dari pengalaman dan keseringannya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Dewi 

dan Dwirandra, 2018). Jika whistleblower memiliki moral reasoning, maka 

whistleblower  tersebut dapat memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga, dapat 

melaporkan jika terjadi kecurangan atau fraud di dalam organisasi. Melalui moral 

reasoning, anggota organisasi diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya sesuai dengan standar moral. 

Islam sangat menolak terhadap seluruh tidakan yang berbau kecurangan, 

karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi 

suatu perilaku yang sangat tercela. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar 

selalu menerapkan sikap amar ma’ruf nahi mungkar atau menyebar kebaikan serta 

menyeru pada kebaikan dan menghidari perbuatan yang yang dilarang oleh agama 

(Yurmarini, 2017). Sebagaimana firmah Allah swt di dalam Q.S Ali-Imran(3): 104, 

yaitu : 
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Terjemahnya:  

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.” 

 

 Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa dalam ayat ini ditemukan 

2 kata yang berbeda dalam perintah untuk melakukan dakwah. Yang pertama, 

merupakan kata yad’una yang dapat diartikan sebagai mengajak atau menyerukan. 

Kemudian kedua, ialah kata ya’muruna yang berarti memerintahkan atau menyuruh. 

Al-Qur’an mengartikan nilai-nilai kebajikan dalam ayat ini yaitu al-khair dan al-

ma’ruf. Untuk Al-khair disebut sebagai nilai universal atau umum yang diajarkan Al-

Qur’an dan Sunnah. Sedangkan untuk al-ma’ruf dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

baik menurut pandangan umum masyarakat dengan catatan masih sejalan dengan al-

khair. Kemudian kata al-mungkar ialah yang dinilai buruk oleh masyarakat umum 

dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi atau keTuhanan. Karena itu ayat ini 

menekankan bahwa perlunya mengajak atau menyeru kepada kebaikan, 

memerintahkan atau menyuruh yang ma’ruf serta mencegah sesuatu yang mungkar 

(Hidayati, 2018). Kemudian Quraish shihab menjelaskan bahwa terdapat dua hal 

yang berkaitan satu sama lain dari ayat ini. Yang pertama, nilai Ilahi tidak dapat 

dipaksakan, tetapi harus disampaikan dengan cara yang persuasif dalam bentuk 

ajarkan yang baik. Kemudian setelah mengajak, orang bertanggungjawab akan 
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pilihannya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, ialah al-ma’ruf adalah kesepakatan 

umum yang ada dalam masyarakat yang sudah sewajarnya diperintahkan, sedangkan 

al-munkar sudah seharusnya dicegah dengan baik bagi pemilik kekuasaan maupun 

yang tidak. Kemudian perlu ditekankan konsep ma’ruf hanya dapat membuka pintu 

bagi perkembangan yang positifnya bagi masyarakat dan bukan perkembangan 

negatifnya (Hidayati, 2018). 

Dari tafisr ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia 

diwajibkan untuk selalu menerapkan al-ma’ruf serta mencegah al-munkar. Ditinjau 

dari konteks Islam yang lebih luas, maka kecurangan merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah) dan 

tanggungjawab (al-mas’uliyah). Kecurangan juga tidak mencerminkan penerapan al-

ma’ruf dan pencegahan al-munkar. Korupsi dan kasus kecurangan lainnya dengan 

segala dampak negatifnya dinilai termasuk perbuatan fasad yang dimurkai oleh Allah. 

Sesuai dengan dalil-dalil yang dapat dirujuk dengan kasus kecurangan yang terdapat 

pada Qur’an Surah Ali-Imran ayat 104 (Fazzan, 2015). Umat muslim diwajibkan 

untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, 

siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang 

mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016). Konsep amar ma’ruf nahi mungkar 

merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah 

satu pencegahan dan pengungkapan kejahatan dalam Islam. Dimana kata munkar 

merupakan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, jadi harus 

senantiasa diungkapkan agar tidak membiarkannya terus-menerus terjadi. 
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Penggunaan konsep amar ma’ruf nahi mungkar memiliki korelasi dengan lisan, 

artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Kecurangan dapat 

terjadi karena minimnya pengawasan dan keberanian dalam mengungkapkan yang 

tentunya akan menimbulkan peluang untuk melakukan hal tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti berharap dapat mengungkapkan 

hubungan Whistleblowing System dan Moral Reasoning terhadap Pengungkapan 

Fraud Keuangan dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar sebagai 

variabel moderasi pada Kantor Inspektorat Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan fraud 

keuangan? 

2. Apakah moral reasoning berpengaruh terhadap pengungkapan fraud 

keuangan? 

3. Apakah pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh 

whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan? 

4. Apakah pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh moral 

reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan 

fraud keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud 

keuangan. 

3. Untuk mengetahui pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan 

pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan 

4. Untuk mengetahui pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan 

pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

pengembangan dari Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

yang berhubungan dengan keputusan melakukan whistleblowing sebagai 

landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam mengungkapkan sebuah 

kasus kecurangan (fraud), selain itu juga dapat menjadi landasan teori dalam 

penanaman moral reasoning pada lingkup organisasi. Juga menjadi 

pengembangan dari Prosocial Organization Behavior Theory (Teori Perilaku 

Organisasi Prososial) yang juga sejalan dengan motivasi melakukan 
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whistleblowing system dan moral reasoning dalam mengungkap perilaku 

kecurangan (fraud). Cognitive Development Theory (Teori Perkembangan 

Moral) diharapkan menjadi landasan dari struktur penalaran dalam 

whistlebowing dan moral reasoning. 

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap Kantor Inspektorat Kota Makassar, terutama kepada auditor yang 

bertugas disana dengan mengetahui pengaruh dari whistleblowing system dan 

moral reasoning dalam mengungkap tindak fraud keuangan serta faktor-

faktor apa saja yang mendorong hal tersebut. Kemudian juga sebagai solusi 

dalam persoalan pengungkapan fraud keuangan dan hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan salah satu acuan dalam menerapkan whistleblowing system 

yang lebih baik, serta penanaman moral reasoning sebagai solusi tepat untuk 

mengungkap tindak fraud keuangan yang terjadi, sehingga dapat membuat 

Pemerintahan Daerah yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

Digunakan pertama kali oleh Lindzey pada tahun 1954 dan kemudian lebih 

terkenal oleh Lazarus pada tahun 1958, Theory of Planned Behavior adalah 

perkembangan dari Theory of Reasoned Action dengan meningkatkan beberapa 

konstruk yang belum terdapat tadinya, yang mana ialah konstruk persepsi kontrol atas 

sikap. Seorang bisa melakukan sesuatu berdasarkan pada hasrat hanya apabila 

seorang mempunyai kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991). Hasrat seorang 

untuk melaksanakan suatu perilaku tidak cuma ditetapkan oleh sikap serta norma 

subjektif, namun juga anggapan individu terhadap kontrol sikapnya dengan 

bersumber pada kepercayaan terhadap kontrol tersebut (Rustiarini dan Sunarsih, 

2015). 

Teori Planned Behavior menerangkan bahwa seseorang berperilaku karena 

ada niat untuk melakukannya, kemudian perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yakni niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi terhadap perilaku 

tersebut. Berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa niat terbentuk dari sikap 

terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan 

persepsi kemampuan dalam mengontrol perilaku (perceived behavioral control) yang 

dimiliki seorang individu (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Sikap terhadap perilaku 

sendiri adalah bentuk evaluasi dari seseorang yang secara positif maupun negatif 

terhadap objek benda, orang, institut, kejadian, perilaku, maupun niat tertentu (Ajzen, 
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2005). Suatu sikap seseorang terhadap suatu tindakan didapatkan dari berbagai 

keyakinan akan efek yang dapat timbul dari tindakan tersebut, sehingga jika individu 

melakukan suatu tindakan yang positif, maka individu tersebut juga akan memiliki 

sikap yang positif pula. 

Norma atau moral yang secara subjektif menjelaskan aspek diluar seseorang 

yang menampilkan anggapan seorang tentang perilaku yang dilaksanakannya. 

Apabila seseorang percaya kalau referensinya menyetujui dirinya melakukan sesuatu 

perilaku serta merasa termotivasi untuk mengikuti perilaku tersebut, maka seseorang 

tersebut akan mendapat tekanan dari sosial untuk melaksanakannya, begitupun 

sebaliknya (Ajzen,2005). Kemudian, anggapan kemampuan dalam mengendalikan 

perilaku adalah persepsi atau keahlian diri individu dalam mengendalikan sesuatu 

perilaku. Persepsi yang mengendalikan perilaku dapat ditetapkan oleh pengalaman 

dari masa sebelumnya ataupun dapat dipengaruh dari orang lain yang dilihatnya. 

Seseorang akan melaksanakan suatu perilaku bila sudah memikirkan baik dan 

buruknya perilaku tersebut atau ada tidaknya tekanan sosial untuk melaksanakan 

perilaku tersebut, dan mempunyai peluang untuk melaksanakan suatu perilaku 

(Ajzen, 2005). Secara universal, teori ini mengungkap bahwa semakin banyak 

dorongan dari sikap serta norma subjektif yang terhubung dengan sikap, maka 

semakin kokoh intensi individu agar melaksanakan tindakan tersebut. Kemudian, 

semakin banyak anggapan kontrol dari perilaku yang dirasakan, maka akan semakin 

kokoh pula intensi individu buat melaksanakan perilaku dengan berbagai 

pertimbangan (Ajzen, 1991). 
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Berdasarkan teori Reasoned Action yang merupakan asal dari teori Planned 

Behavior faktor yang memengaruhi niat whistleblowing seseorang ialah sikap dan 

norma subjektif orang tersebut (Trongmateerut dan Sweeney, 2013). Norma subjektif 

disini merupakan persepsi yang ditimbulkan dari penilaian-penilaian orang yang 

penting baginya terkait dengan whistleblowing. Kecenderungan individu untuk 

mengungkapkan kecurangan meningkat apabila persepsi yang dirasa atas orang-orang 

yang penting baginya setuju untuk melaporkan kecurangan tersebut (Lasmini, 2018). 

Persepsi kontrol berpengaruh pada niat untuk melakukan whistleblowing dan 

berpengaruh terhadap perilaku whistleblowing. Jadi, dapat disimpulkan niat untuk 

melakukan sesuatu memengaruhi keputusan individu untuk melakukan suatu 

perilaku. Semakin kuat niatan individu untuk melaksanakan tindakan pelaporan  

(whistleblowing), maka semakin banyak pula kemungkinan niat tersebut akan 

direpresentasikan dalam bentuk tindakan (whistleblowing). 

B. Prosocial Organization Behavior Theory (Teori Perilaku Organisasi 

Prososial) 

Prosocial Organization Behavior Theory adalah teori yang membahas 

perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada suatu 

individu, kelompok, maupun organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 

1986). Perilaku prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai setiap perilaku 

sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada 

orang lain (Penner et al., 2005). Pendapat lain mengatakan perilaku prososial 
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(prosocial behavior) sebagai perilaku positif yang diartikan guna memberikan 

manfaat bagi orang lain, namun tidak sama seperti altruisme (tanpa memperhatikan 

diri sendiri), perilaku prososial juga dapat bermaksud agar mengharapkan manfaat 

atau keuntungan untuk diri sendiri (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Dengan motif 

peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli pada perbuatan untuk menolong yang 

dilakukan dengan murni tanpa adanya niat agar dapat mendapatkan keuntungan dan 

balasan, dapat menjadi latar belakang yang terhadap perilaku prosocial. 

Prosocial Organization Behavior Theory menjadi salah satu teori yang 

mendukung terjadinya tindak pelaporan atau whistleblowing, karena whistleblowing 

menjadi salah satu dari 13 bentuk prosocial organization behavior (Brief dan 

Motowidlo, 1986). Tindakan whistleblowing atau pelaporan dapat dipandang sebagai 

sikap prososial karena perilaku tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi 

orang lain atau organisasi, disamping itu juga dapat bermanfaat bagi whistleblower 

atau pelapor sendiri (Dozier dan Miceli, 1985). Perilaku prososial dapat digunakan 

untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat 

melakukan whistleblowing. Pelapor dalam hal ini seorang whistleblower akan 

melapor dengan prediksi pelanggaran pada usaha agar dapat membantu korban serta 

memberi manfaat untuk organisasinya, karena pelapor percaya perbuatan fraud 

tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya juga tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang ditetapkan oleh organisasinya (Miceli dan Near, 1988). Pada prinsipnya 

seorang whistleblower merupakan prosocial behavior yang menekankan untuk 

membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi. 
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Prosocial Organization Behavior Theory sejalan dengan prinsip dari moral 

reasoning, karena pada dasarnya Prosocial Organization Behavior Theory 

mencerminkan pada perilaku atau tindakan yang bertujuan untuk mensejahterakan 

orang lain. Sedangkan moral reasoning menekankan pada keputusan individu yang 

secara moral menekankan mana yang benar dan mana yang salah atau dengan kata 

lain berkata dan berperilaku jujur sesuai dengan moral. Penalaran terhadap moral dari 

tiap orang bisa berbeda, semua itu tergantung dari pengalaman dan juga intensitas 

tiap orang dalam berhubungan dengan berbagai lingkungan yang berada disekitarnya 

(Dewi dan Dwirandra, 2018). Jika individu melakukan perilaku atau tindakan dengan 

standar moral yang ada pada organisasi, maka sudah dipastikan akan membuat 

organisasi tersebut menjadi lebih baik. 

C. Cognitive Development Theory (Teori Perkembangan Moral) 

Cognitive Development Theory merupakan teori yang pertama dikemukan 

oleh Kolhberg (1969). Pengembangan kognitif seseorang dengan struktur penalaran 

(reasoning) yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan yang 

berkaitan dengan moral adalah fokus dari teori ini (Januarti dan Faisal, 2010). 

Perilaku moral dapat diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral 

kelompok, tradisi, dan kebiasaan. Sedangkan perilaku tidak bermoral dapat diartikan 

sebagai perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial yang disebabkan 

ketidakmampuan individu dalam memahami kelompok serta lingkungannya (Agoes, 

2009). Dalam teori perkembangan moral kognitif dijelaskan oleh Kolhberg (1969) 

pengembangan moral dapat dinilai dengan menggunakan tiga level kerangka, yaitu: 
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1. Pre-conventional level 

Dalam tahap ini menjelaskan bahwa seseorang akan membuat keputusan agar 

menghindari risiko demi kepentingan pribadinya, dengan kata lain berfokus pada 

hasil jangka pendek. Pada tahap ini, individu yang menemukan fraud mendapatkan 

berbagai masukan dari sosial untuk melakukan whistleblowing atau tidak, jika mereka 

yakin dengan keuntungan dan risiko yang akan mereka dapatkan, maka itu adalah 

yang pendapat terbaik menurut dirinya. 

2. Conventional level 

Untuk bagian ini seseorang akan lebih fokus pada efek tindakannya. Dalam 

situasi dilema antara etika dan moral, fokus seseorang bergerak dari fokus jangka 

pendek serta lebih kepada kepentingan pribadi semata berubah jadi berorientasi 

dengan mempertimbangkan kebutuhan agar mengikuti peraturan umum serta agar 

membuat perilaku yang terbaik sebagaimana mestinya. 

3. The post conventional level 

Untuk tahap ini, seseorang akan fokus kepada dari prinsip etika dan moral 

secara lebih menyeluruh dari arahan bagi sikap mereka. Untuk tahap ini seorang 

individu akan menghindar dari perilaku yang salah dan meyakini diri akan taat dalam 

prinsip moral dan etika. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, akan tetapi 

dengan pertimbangan yang matang akan konsekuensi secara etika dan moral yang 

diterimanya dari berbagai sumber. 

Kohlberg juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan moral seorang 

individu tidak dapat terlepas dari urutan-urutan yang ada. Seseorang individu tidak 
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akan bisa naik ke tahap selanjutnya jika belum melewati tahapan sebelumnya 

(Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Kohlberg juga menyatakan bahwa penalaran moral 

merupakan dasar berperilaku etis. Individu melangkah dari satu tahap ke tahap 

berikutnya melalui interaksi dengan orang lain yang tahapan moralnya memiliki 

tingkat diatasnya (Laily dan Anantika, 2018). Usia saat seorang individu menjalani 

tahap-tahap dalam perkembangan moral mungkin saja berbeda-beda, individu yang 

sama mungkin dapat berperilaku pada tahap yang sama dalam waktu yang lama dan 

bisa menurut tahap yang lain pada saat waktu yang lain pula (Slavin, 2011). Tahap-

tahap yang terdapat pada perkembangan moral sangat amat penting bagi individu 

karena akan berpengaruh langsung dengan cara individu tersebut menimbang serta 

menyelesaikan dilema etika dan moral yang didapatinya. 

D. Whistleblowing System 

Whistleblowing secara sederhana merupakan suatu tindakan pengungkapan 

informasi untuk membuka segala macam permasalahan kecurangan (fraud) 

berbahaya dari sebuah organisasi privat maupun publik (Kumar, dan Santoro, 2017). 

Definisi lain, whistleblowing merupakan segala macam pelaporan yang dilakukan 

oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal, pelanggaran, maupun tindakan yang 

tidak bermoral pada pihak-pihak yang terkait (Lasmini, 2018). Kemudian, 

whistleblower merupakan sebutan bagi pihak yang memberitahu atau melapor 

diduganya penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan, maupun kecurangan yang 

tentunya tidak dibenarkan oleh hukum ataupun kode etik organisasi (Sweeney, 2008). 
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Whistleblowing system sudah dipelajari sejak tahun 1980-an, namun 

penelitian dan perdebatan mengenai topik yang akan dibina maupun dibahas mulai 

rampung dalam dekade terakhir. Whistleblowing system merupakan suatu sistem yang 

memudahkan seorang pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi atas 

tindakan fraud yang terjadi di dalam lingkup organisasi publik yang dapat merugikan 

organisasi tersebut. Whistleblowing system juga dapat dilakukan oleh anggota 

perusahaan atau organisasi seperti pegawai atau pejabat. Pencegahan maupun 

pengungkapan suatu tindakan fraud dapat dilakukan dengan adanya penerapan 

whistleblowing system (Wardana et al., 2017). Penerapan whistleblowing system 

dalam upaya pencegahan dan pengungkapan fraud terbukti cukup efektif. Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang menafsirkan whistleblowing system berperan 

sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai 

hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan 

(Noviani dan Sambharakreshna, 2014). Whistleblowing system diterapkan sebagai 

wadah bagi orang-orang dengan perilaku yang anti-fraud di dalam internal maupun 

eksternal tubuh suatu organisasi. Salah satu sistem yang dapat menjadi anti-fraud 

control adalah whistleblowing system karena dapat menurunkan dan mereduksi 

kerugian yang disebabkan oleh penipuan maupun penyimpangan serta mempercepat 

mendeteksi adanya penyimpangan dan penipuan tersebut (Zarefar dan Arfan, 2017). 

Keberadaan whistleblowing system memberi peran penting untuk mengungkapkan 

skandal keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. 
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Karena whistleblowing system tergolong efisien untuk mendeteksi suatu 

fraud, saat ini sebagian besar instansi pemerintahan seperti Kementrian Keuangan 

(Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPBJP), Ombudsman, Komisi 

Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan 

(KEJARI), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki sistem penanganan serta pengaduan agar 

mengurangi fenomena korupsi di lembaga publik. Sistem whistleblowing yang 

efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong juga 

meningkatkan partisipasi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan yang 

diketahuinya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Meskipun begitu, hingga saat ini belum 

terlihat banyak perlindungan yang benar bagi seorang whistleblower dari 

pemerintahan. Hal ini tentunya penting sebab seorang calon whistleblower akan 

menghadapi kebingungan tentang etis untuk memutuskan apakah harus “meniup 

peluit” ataukah membiarkan kecurangan tidak terungkap. Hal ini karena sebagian 

orang melihat whistleblower sebagai pahlawan pelindung terhadap nilai kebenaran, 

akan tetapi sebagian juga memandang sebagai perbuatan yang tidak etis karena dapat 

merusak nama perusahaan atau instansi (Gundlach et al., 2003). Meskipu begitu, 

tetap saja yang dilakukan whistleblowing adalah perilaku yang tergolong dapat 

menguntungkan organisasi dan juga masyarakat sekitar (Appelbaum, et al., 2007). 
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E. Moral Reasoning 

Dalam memelihara nilai-nilai dari profesionalitas sebagai etika maupun kode 

etik terdapat beberapa cara, salah satunya ialah dengan paham akan moral reasoning 

(Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Moral reasoning sendiri dapat diartikan sebagai 

pengertian tentang bagaimana seseorang seharusnya bertingkah ataupun alasan-alasan 

apa saja yang muncul dalam rangka pembenaran atau kritik dari tingkah laku. Adanya 

moral reasoning dapat menunjukkan apakah sebuah tindakan dipandang benar 

ataupun apakag tindakan tersebut dipandang salah (Syarhayuti dan Adziem, 2016). 

Moral reasoning melengkapi alasan untuk ikut atau melawan keyakinan yang 

dipercayai dengan moral sebagai salah satu usaha agar dapat memperlihatkan bahwa 

keyakinan tersebut tergolong benar atau salah (Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Jika 

seorang auditor mempunyai moral reasoning, maka auditor dapat menjaga nilai 

profesionalnya agar dapat memberikan opini yang dapat dipercaya (Naibaho et al., 

2014). Begitu pula dengan individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, 

jika seseorang memiliki moral reasoning maka individu tersebut dapat memelihaea 

nilai-nilai profesionalnya sehingga dapat mencegah bahkan melaporkan tindakan 

fraud (kecurangan). Individu yang mengerti akan standar-standar moral seharusnya 

dapat menyadari mengenai tindakan yang mesti dilakukan khususnya ketika dihadapi 

oleh sebuah tindak fraud yang terjadi disekitarnya. 

F. Fraud 

Kasus kecurangan atau fraud merupakan salah satu permasalahan yang 

banyak dihadapi oleh negara-negara tidak hanya di negara maju. Negara berkembang 
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seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran 

emiten di pasar modal merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh 

badan regulator di bidang pasar modal (Sukirman dan Sari, 2013). Fraud merupakan 

penggelapan yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang karena adanya peluang dan tekanan untuk melakukannya. Fraud yang 

sering terjadi merupakan objek utama yang diperangi dan dibuktikan dengan 

menggunakann teknik audit investigatif (Anggriawan, 2014). Fraud yang terdapat 

pada laporan keuangan dapat didasari oleh lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan masalah pengendalian internal, 

kurangnya perilaku etika manajemen ataupun faktor likuiditas (Alfian, 2016). 

Menurut Sartono (2014) dalam hukum internasional, kecurangan mengandung tiga 

unsur yaitu perbuatan tidak jujur, dilakukan dengan sengaja, dan keuntungan yang 

merugikan orang lain. Dalam mengurangi atau menguak indikasi kecurangan, 

penggunaan penegak hukum tidak akan dicapai apabila tidak didukung dengan norma 

dan nilai etika dari pihak terkait. Berkembangnya sebuah organisasi sebagai suatu 

entitas, maka permasalahan kecurangan menjadi semakin mungkin terjadi apabila 

tanpa diiringi dengan pengawasan yang lebih baik (Aresteria, 2018). 

Kecurangan melibatkan penyajian yang keliru dari fakta agar memperoleh 

informasi yang tidak semestinya serta memperoleh keuntungan dengan segala cara. 

Keuntungan tersebut akan membawa dampak yang sangat fatal bagi entitas (Tarigan 

et al., 2018). Kecurangan sering dihubungkan dengan penegakan hukum. Penegakan 

hukum dalam kasus kecurangan melibatkan semua subjek hukum, penegak hukum 
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akan berupaya untuk menegakkan dan menjamin bahwa suatu kecurangan dapat 

teratasi dengan keberadaan aturan yang berlaku (Adi et al., 2016). Kecurangan pada 

dasarnya tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat diminimalisir. Berbagai jenis 

kecurangan yang terjadi, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi kecurangan 

tersebut. Salah satu cara untuk meminimalisir serta mengungkap kecurangan yang 

terjadi adalah dengan menggunakan whistleblowing system. Sistem ini mampu 

membuka semua aib kecurangan yang terjadi secara sembunyi-sembunyi di 

organisasi (Urumsah et al., 2018). Kurangnya pengawasan akan meningkatkan 

peluang bagi para pelaku kecurangan, sehingga kecurangan semakin meningkat dan 

semakin sulit untuk diatasi. Mendeteksi kecurangan agak sedikit sulit apabila 

pimpinan ikut berperan dalam tindakan tersebut, karena pemimpin tersebut akan 

menekan siapa saja yang mengetahui adanya kecurangan yang terjadi. 

G. Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

Konsep amar ma’ruf nahi mungkar merupakan suatu prinsip dari kehidupan 

beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kejahatan dalam Islam. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur’an Surah Ali-Imran ayat 104. Dimana kata 

munkar merupakan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. 

Seperti dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran(3): 113-114, yaitu: 
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Terjemahnya: 

“Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku 

lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, 

sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah 

dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah 

dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; 

mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh.” 

 

 Dua ayat ini dipahami oleh Quraish Shihab sebagai ayat yang menegaskan 

bahwa ahli kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani) tidak sama dalam sikap dan 

kelakuan mereka terhadap Allah dan manusia, diantara ahli kitab itu ada golongan 

yang berperilaku lurus. Mereka menyeru ke yang benar (ma’ruf) serta mereka 

mencegah ke yang tidak benar (mungkar), dan mereka tidak malas seperti yang orang 

munafik atau kafir lakukan. Mereka mengerjakan banyak kebaikan dan kebajikan, 

mereka termasuk orang yang jujur juga lurus, serta mereka memelihara nilai luhur 

yang dititipkan Allah swt (Hidayati, 2018). Ulama memahami ayat 113-114 dari 

surah Ali-Imran ini berbicara tentang kelompok ahli kitab yang tidak atau belum 

masuk Islam, akan tetapi mereka merupakan orang yang jujur, melaksanakan 

tuntunan agama dengan benar juga mengamalkan nilai universal yang diketahui baik 
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oleh seluruh umat manusia. Mereka juga tidak suka berbohong, berzina, mabuk-

mabukan mencuri, menganiaya, juga tidak melakukan judi, serta mereka juga 

senantiasa menolong tanpa pamrih. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa mereka 

semulanya berada dalam satu tempat atau wadah dalam berbuat kebajikan. Mereka 

hanya berpindah dari kebajikan satu ke kebajikan lainnya, hal ini karena mereka telah 

senantiasa berada di dalam kebajikan (Hidayati, 2018). 

 Dalam Surah Ali-Imran ayat 113 sampai 114, diterangkan bahwa sebagian 

ahli kitab (non Islam) melakukan amalan amar ma’ruf nahi mungkar, yang dapat 

diartikan bahwa di agama lain juga sebenarnya ada ajaran untuk senantiasa 

mengamalkan amar ma’ruf nahi mungkar. Karenanya, dalam membela amar ma’ruf 

nahi mungkar tidak usah pandang bulu terhadap siapapun pelaku tersebut. Penegakan 

atau pelaksaan amar ma’ruf nahi mungkar tidak diserukan kepada segolongan umat 

saja, tetapi juga seluruh umat. Jika penegakan amar ma’ruf nahi mungkar ini hanya 

dilakukan sebagian atau segolongan umat saja, tentu sangat sulit untuk mengubah 

kemungkaran yang ada, sehingga akan sulit juga untuk menjangkau pelaku 

kemungkaran terutama yang tersembunyi (Hidayati, 2018). 

Penggunaan konsep amar ma’ruf nahi mungkar memiliki korelasi dengan 

lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Ditinjau dengan 

arti luas, amar ma’ruf nahi mungkar merupakan perintah atau anjuran untuk 

mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap 

perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib kifayah 

(Muhibin, 2012). Islam sangat menolak terhadap seluruh tidakan yang berbau 
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kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak 

serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela (Yurmarini, 2017). Perilaku 

kecurangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan fasad. Umat muslim diwajibkan 

untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, 

siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang 

mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016). 

Memahami makna dari amar ma’ruf nahi mungkar ialah suatu rute agar dapat 

berjalan pada jalan-jalan kebenaran dengan naungan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 

pedomannya. Dengan menjadi ummat yang selalu menyeru kepada kebaikan dunia 

dan akhirat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 

Selain itu juga tetap menyuruh serta mendorong manusia untuk berbuat yang benar 

serta mencegah perbuatan yang tidak benar. Semua itu berkaitan dengan perbuatan 

baik yang akan terus menuntun kepada jalan yang benar serta membuat semua 

perbuatan yang mengarah kepada jalan yang tidak baik adalah kesalahan yang harus 

ditindak. Mereka yang telah melakukan prinsip itu ialah orang yang akan 

mendapatkan keberuntungan yang disempurnakan (Kusnadi dan Zulkarnain, 2017). 

Pelaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar yaitu dengan cara yang bijaksana, 

pengajaran yang baik sebagai nasihat dan berdebat dengan cara yang baik untuk 

menaruh perhatian yang karena cara yang salah akan berakibat enggan menerima 

kebenaran. Konsep amar ma’ruf nahi mungkar telah dibebankan kepada manusia 

terutama kepada orang-orang mukmin, namun orang-orang mukmin dapat 
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melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki (Purwono dan Tualeka, 

2015). 

H. Hubungan Whistleblowing System Dalam Pengungkapan Fraud 

Pencegahan maupun pengungkapan suatu tindakan fraud dapat dilakukan 

dengan adanya penerapan whistleblowing system (Wardana et al., 2017). Penerapan 

whistleblowing system dalam upaya pencegahan dan pengungkapan fraud terbukti 

cukup efektif. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menafsirkan 

whistleblowing system berperan sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan 

informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi 

perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan Sambharakreshna, 2014). 

Whistleblowing system diterapkan sebagai wadah bagi orang-orang dengan perilaku 

yang anti-fraud di dalam internal maupun eksternal tubuh suatu organisasi. Salah satu 

sistem yang dapat menjadi anti-fraud control adalah whistleblowing system karena 

dapat menurunkan dan mereduksi kerugian yang disebabkan oleh penipuan maupun 

penyimpangan serta mempercepat mendeteksi adanya penyimpangan dan penipuan 

tersebut (Zarefar dan Arfan, 2017). Keberadaan whistleblowing system memegang 

peran penting dalam mengungkapkan skandal keuangan yang terjadi baik di 

organisasi swasta maupun pemerintahan. 

Melihat whistleblowing system tergolong efisien untuk mendeteksi suatu 

fraud, saat ini sebagian besar instansi pemerintahan mempunyai sistem yang tugasnya 

melakukan penanganan akan aduan-aduan yang didapati agar dapat mengurangi fraud 

terutama korupsi di berbagai lembaga publik. Dengan berbekal sistem whistleblowing 
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yang efisien, transparan, efektif, dan bertanggungjawab tentunya akan mendorong 

serta dapat meningkatkan partisipasi setiap orang agar melaporkan kecurangan yang 

didapatinya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Meski begitu, saat ini belum banyak 

terlihat perlindungan yang benar bagi seorang whistleblower dari pemerintahan. Hal 

ini tentunya penting sebab seorang calon whistleblower harus melawan dilema 

berdasar etis agar memutuskan apakah harus “meniup peluit” maupun membiarkan 

kecurangan tetap tidak terungkap. Hal ini karena sebagian orang memandang 

whistleblower sebagai pelindung heroik terhadap nilai-nilai kebenaran, akan tetapi 

sebagian juga memandang sebagai perbuatan yang tidak etis karena dapat merusak 

nama perusahaan atau instansi (Gundlach et al., 2003). Meski begitu, tetap saja tindak 

whistleblowing adalah perilaku yang dapat bermanfaat organisasi dan juga 

masyarakat (Appelbaum, et al., 2007).  

Whistleblower sangat rentan akan intimidasi serta ancaman bahkan lebih 

cenderung menjadi sasaran dari kriminalisasi sebagai bentuk pelaku kejahatan yang 

dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau tergolong perbuatan 

tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka dituntut serta dihukum, padahal 

mereka adalah kunci dari pemberantasan tindak kecurangan (fraud) (Abdullah dan 

Hasma, 2017). Maka dari itu perlindungan hukum untuk whistleblower sangat 

penting diberikan karena peran whistleblower dapat mempermudah mengungkapan 

tindak pidana kecurangan yang terjadi. Sistem whistleblowing yang baik akan 

menjaga pengungkapan identitas pelapor seminimal mungkin agar tidak secara 

langsung dapat diketahui oleh publik. Hal ini membantu whistleblower agar tidak 
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menerima intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak lain. Dengan whistleblowing 

system yang mumpuni akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan 

semakin meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena 

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif (Tuanakotta, 2012). Hal ini 

tentunya akan meminimalkan tingkat fraud (kecurangan) yang ada pada 

pemerintahan. Selain mencegah, whistblowing system juga berperan sebagai sarana 

pelaporan tindak kecurangan (fraud) yang terjadi di pemerintahan. Dari sini dapat 

dilihat bahwa peran whistblowing system sangat menguntungkan untuk melindungi 

negara dari berbagai kerugian yang lebih parah lagi serta pelanggaran hukum yang 

terjadi atau akan terjadi (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). 

I. Hubungan Moral Reasoning Dalam Pengungkapan Fraud 

Moral Reasoning dianggap sangat penting dalam pencegahan ataupun 

pengungkapan fraud yang terjadi. Moral reasoning merupakan proses yang dialami 

seseorang agar dapat menentukan benar atau tidak benar yang mempengaruhi dirinya 

dalam menghasilkan pilihan yang etis. Dalam pemerintahan, moral reasoning 

merupakan faktor penting agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas serta bebas dari kecurangan, serta memenuhi tanggungjawab 

profesionalnya sesuai dengan standar moral (Naibaho et al., 2014). Selain 

menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan, moral reasoning juga 

sangat berpengaruh dalam mengungkap kecurangan. Dengan moral reasoning 

seorang individu dapat menjaga nilai profesionalitas sebagai suatu standar etika 

ataupun standar kode etik dengan pemahamannya terkait kecurangan. 
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Oleh karena itu, moral reasoning digunakan oleh individu untuk menilai baik 

atau buruknya suatu tidakan sehingga dapat memberikan tindakan yang benar saat 

mendapati adanya kecurangan. Moral reasoning juga dapat mempengaruhi organisasi 

atau perusahaan, karena jika organisasi atau perusahaan tersebut tidak dapat 

menerapkan moral reasoning dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap sikap 

individu dalam menanggapi kecurangan. Moral reasoning sudah seharusnya dimiliki 

oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. 

J. Kerangka Pikir 

Whistleblowing system merupakan salah satu cara yang efisien untuk 

mencegah serta mengungkap prakter fraud yang terjadi. Whistleblowing system 

diterapkan sebagai wadah bagi orang-orang dengan perilaku yang anti-fraud di dalam 

internal maupun eksternal tubuh suatu organisasi. Salah satu sistem yang dapat 

menjadi anti-fraud control adalah whistleblowing system karena dapat menurunkan 

dan mereduksi kerugian yang disebabkan oleh penipuan maupun penyimpangan serta 

mempercepat mendeteksi adanya penyimpangan dan penipuan tersebut. Keberadaan 

whistleblowing system memegang perananan penting untuk mengungkapkan skandal 

keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. Selain 

mencegah, whistblowing system juga berperan sebagai sarana pelaporan tindak 

kecurangan (fraud) yang terjadi di pemerintahan. Dari sini dapat dilihat bahwa peran 

whistblowing system sangat kuat agar dapat melindungi negara atas berbagai kerugian 

yang diderita serta pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah terjadi atau akan 

terjadi. Moral reasoning merupakan sebuah sikap atau tindakan yang menunjukkan 
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mengapa hal itu dianggap benar dan mengapa hal itu dianggap salah. Moral 

reasoning mendorong untuk menyajikan alasan-alasan dalam mengikuti ataupun 

melawan keyakinan moral agar dapat mengatakan hal yang benar atau yang tidak 

benar. Moral reasoning juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong bagi 

whistleblower dalam melaporkan tindakan fraud yang terjadi. Dengan moral 

reasoning yang baik, calon whistleblower dapat dengan yakin untuk melaporkan 

kecurigaannya karena mengetahui bahwa prakter-praktek fraud atau kecurangan yang 

terjadi merupakan tindakan yang tidak benar. Konsep amar ma’ruf nahi mungkar 

merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah 

satu pencegahan kejahatan dalam Islam. Dimana kata munkar merupakan segala 

sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Penggunaan konsep Amar 

Ma’ruf Nahi Mungkar memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan 

mengungkap kecurangan. Memahami makna dari amar ma’ruf nahi mungkar ialah 

suatu rute agar dapat berjalan pada jalan-jalan kebenaran dengan naungan Al-Qur’an 

dan Sunnah sebagai pedomannya. Dengan menjadi ummat yang selalu menyeru 

kepada kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam 

ayat-ayat Al-Qur’an. Selain itu juga tetap menyuruh serta mendorong manusia untuk 

berbuat yang benar serta mencegah perbuatan yang tidak benar. Berdasarkan tinjauan 

pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model rerangka pikir penelitian ini 

dapat dinyatakan dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Penelitian Terdahulu 

Banyaknya perbedaan dalam melakukan penelitian memungkinkan hasil dari 

penelitian terdapat adanya kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam 

menganalisis data, ataupun kesalahan dalam mengimput atau mengolah data, 

sehingga terjadi perbedaan antara hipotesis yang digunakan oleh peneliti yang 

mengakibatkan terjadinya perbedaan dari hasil penelitiannya. Pada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hasil yang beragam. 

Beberapa hasil pengujian dan penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Wardana, dkk 

(2017) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil dari penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa, 

pengendalian internal berpengaruh 

Pemahaman  

Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar 

Pengungkapan  

Fraud 

Whistleblowing 

System 

Moral  

Reasoning 
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positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud, artinya apabila 

pengendalian internal semakin 

tinggi, maka pencegahan fraud 

juga semakin tinggi. 

Whistleblowing system juga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pencegahan fraud, artinya 

apabila whistleblowing system 

semakin tinggi, maka pencegahan 

fraud juga semakin tinggi. 

Moralitas aparat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud, artinya apabila 

moralitas aparat semakin tinggi, 

maka pencegahan fraud juga 

semakin tinggi. 

2. Rustiarini dan 

Sunarsih (2015) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa, sikap terhadap perilaku 

tidak berpengaruh pada niat untuk 

melakukan whistleblowing. Norma 

subjektif juga tidak berpengaruh 

pada niat untuk melakukan 

whistleblowing. Persepsi kontrol 

atas perilaku berpengaruh pada 

niat untuk melakukan 

whistleblowing. Niat (intention) 

untuk melakukan whistleblowing 

berpengaruh pada perilaku untuk 

melakukan whistleblowing. 

Persepsi kontrol atas perilaku 

berpengaruh secara langsung pada 

perilaku whistleblowing. 

3. Ahyaruddin dan 

Asnawi (2017) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan memperlihatkan bahwa 

tingkatan dari moral reasoning 

seseorang tidak mempunyai 

pengaruh dari kecenderungan 

untuk melakukan whistleblowing, 

yang artinya kecenderungan untuk 

melakukan whistleblowing yang 

ada pada auditor BPKP perwakilan 

Provinsi Riau tidak bergantung di 

tingkatan moral yang dimilikinya. 

Selain itu, lingkungan etis (ethical 

environment) yang kuat juga tidak 
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memiliki pengaruh atas 

kecenderungan seseorang untuk 

melakukan whistleblowing, yang 

artinya lingkungan etis suatu 

organusasi tidak menjadi salah satu 

faktor bagi auditor BPKP 

perwakilan Provinsi Riau untuk 

melakukan tindak whistleblowing. 

4. Cahyo dan Sulhani 

(2017) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan, karakteristik komite 

audit berpengaruh negatif terhadap 

pelaksanaan whistleblowing system 

suatu perusahaan. Karakteristik 

audit internal tidak berpengaruh 

terhadap pelaksanaan 

whistleblowing system. 

Pelaksanaan whistleblowing system 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan kecurangan. 

Pengungkapan kecurangan 

berpengaruh secara negatif 

signifikan terhadap reputasi 

perusahaan baik pada window +1 

maupun +5. Sehingga perusahaan 

yang terungkap adanya kecurangan 

akan berdampak pada penurunan 

reaksi saham.  

5. Widyawati, 

Sujana, dan 

Yuniarta (2019) 

Penelitian 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan 

fraud pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Whistleblowing 

system berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan 

fraud pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Sistem 

pengendalian internal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud pada Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). 
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L. Hipotesis 

Penerapan whistleblowing system dalam upaya pencegahan dan pengungkapan 

fraud terbukti cukup efektif. Whistleblowing system berperan sangat baik dan dapat 

membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang 

terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan 

Sambharakreshna, 2014). Whistleblowing system diterapkan sebagai wadah bagi 

orang-orang dengan perilaku yang anti-fraud di dalam internal maupun eksternal 

tubuh suatu organisasi. Salah satu sistem yang dapat menjadi anti-fraud control 

adalah whistleblowing system karena dapat menurunkan dan mereduksi kerugian yang 

disebabkan oleh penipuan maupun penyimpangan serta mempercepat mendeteksi 

adanya penyimpangan dan penipuan tersebut (Zarefar dan Arfan, 2017). Keberadaan 

whistleblowing system memegang peran penting untuk mengungkapkan skandal 

keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. 

Whistleblowing system sendiri dapat menjadi jawaban terkait kasus-kasus fraud yang 

banyak tersebar ditengah-tengah organisasi swasta maupun pemerintahan. Selain itu, 

whistleblowing system juga berhubungan dengan teori Planned Behavior, dimana 

dalam teori ini menerangkan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 

individu timbul karena ada niat untuk berperilaku, kemudian perilaku tersebut 

dipengaruhi oleh faktor niat, sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan. Dalam hal ini bahwa whistleblowing dengan sistem yang baik dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengungkapan fraud atau menjadi 

whistleblower. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah: 
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H1 : Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

fraud. 

Moral reasoning merupakan sebuah sikap atau tindakan yang menunjukkan 

mengapa hal itu dianggap benar dan mengapa hal itu dianggap salah. Moral 

reasoning mendorong untuk menyajikan alasan dalam mengikuti ataupun melawan 

keyakinan moral agar dapat mengatakan hal yang benar atau yang tidak benar 

(Syarhayuti, dan Adziem, 2016). Hal ini berhubungan dengan teori Prosocial 

Organization Behavior, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun tindakan 

yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, maupun 

organisasi yang ditujukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu, 

kelompok, atau organisasi tersebut. Dalam hal ini bahwa melakukan pengungkapan 

fraud tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau organisasi 

tersebut, tetapi juga memberikan kepuasan moral kepada individu yang mengungkap 

karena telah melakukan sesuatu hal yang menurut orang lain dan dirinya itu sesuatu 

yang terpuji. Selain itu, moral reasoning juga berhubungan dengan teori Cognitive 

Development Theory, yakni teori yang fokus pada pengembangan alasan kognitif dari 

penalaran yang menuntut maupun menyebabkan seseorang mengambil putusan atas 

dasar moral. Dalam hal ini bahwa moral reasoning dapat menjadi salah satu faktor 

dalam pengungkapan tindak fraud atau kecurangan. Semakin tinggi moral reasoning 

seorang individu, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melaporkan tindak 

fraud jika mendapatinya, meskipun dengan resiko yang beragam. Berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 
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H2 : Moral reasoning berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud. 

Pada dasarnya kecurangan merupakan suatu perilaku yang melawan hukum, 

dalam ajaran Islam kecurangan termasuk kedalam golongan perbuatan yang dibenci 

oleh Allah (munkar) karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tercela. 

Allah swt juga telah memerintahkan umatnya agar selalu melakukan hal yang terpuji 

dan menjauhi segala bentuk keburukan, karena sekecil apapun keburukan tersebut 

maka hal tersebut tetaplah keburukan. Menurut Muhibin (2012) amar ma’ruf nahi 

mungkar adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada 

kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi 

keburukan, dan hukumnya wajib kifayah. Adanya konsep amar ma’ruf nahi mungkar 

seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua manusia agar tidak melakukan 

tindakan kecurangan yang dilarang dalam agama. Hal ini berhubungan dengan teori 

Prosocial Organization Behavior, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun 

tindakan yang dilakukan sebuah anggota organisasi selalu bertujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, sekitarnya maupun organisasi 

tersebut. Dalam hal ini teori Prosocial Organization Behavior dapat menjadi 

landasan dalam melakukan pelaporan kecurangan (fraud), karena dengan memahami 

amar ma’ruf nahi mungkar seorang individu pastinya memikirkan keuntungan yang 

didapatkan sekitarnya ketika melaporkan suatu tindak kecurangan (fraud). Hal ini 

juga didukung oleh firman Allah swt yang terdapat di dalam Qur’an Surah Al-Hasyr 

ayat 7. Pada dasarnya, seluruh agama dimuka bumi ini melarang adanya tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh umatnya, karena hal tersebut akan menjadi 
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kemudharatan serta merugikan bagi pihak yang terkait. Dalam hal ini bahwa 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar dapat memperkuat pengaruh whistleblowing 

system terhadap pengungkapan fraud keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

diuraikan hipotesis sebagai berikut. 

H3 : Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar dapat memperkuat pengaruh 

whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan. 

Salah satu kode etik yang bisa digunakan dalam audit investigasi adalah 

moral reasoning. Melalui moral reasoning diharapkan auditor pemerintah diharapkan 

dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai  dengan standar moral 

(Naibaho et al., 2016). Adanya moral reasoning sebagai penuntun suatu tindakan 

dianggap salah atau tindakan tersebut dianggap benar (Syarhayuti dan Adziem, 

2016). Hal ini berhubungan dengan teori Cognitive Development atau teori 

perkembangan moral, teori ini berfokus pada pengembangan kognitif seseorang 

dalam penalaran (reasoning) yang menuntun dan menyebabkan seseorang untuk 

membuat keputusan yang berdasarkan moral (Januarti, dan Faisal, 2010). Adanya 

konsep amar ma’ruf nahi mungkar seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi 

semua auditor agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang dilarang dalam 

agama. Dalam hal ini pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar dapat memperkuat 

pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan Berdasarkan 

uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut. 

H4 : Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar dapat memperkuat pengaruh 

moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian kuantitatif, 

yakni penelitian yang memakai angka-angka dengan bantuan perhitungan statistik. 

Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang 

umumnya dilakukan secara random. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang 

memiliki sifat objekif, induktif, dan ilmiah, sehingga yang didapatkan adalah angka-

angka ataupun pernyataan-pernyataan dijadikan sebagai data yang dapat dinilai serta 

dianalisa dengan analisis statistk.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dikerjakan pada Kantor Inspektorat Kota Makassar yang 

berlokasi di Jalan Teduh Bersinar No.7, Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Alasan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penerapan whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud 

keuangan dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar sebagai variabel moderasi 

khususnya pada Kantor Inspektorat Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan 

deksriptif. Pendekatan penelitian deksriptif adalah penelitian dengan pendekatan 

terhadap masalah yang termasuk fakta yang terjadi dari suatu populasi. Tujuan dari 
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pendekatan penelitian deksriptif ialah agar dapat menguji hipotesa peneliti maupun 

untuk menjawab pernyataan yang berhubungan dengan currently status dari subjek 

penelitian. 

C. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, populasi penelitian merupakan semua subjek dari 

penelitian. Populasi penelitian merupakan seluruh elemen yang akan diteliti yang 

berada di wilayah penelitian. Jadi secara spesifik populasi pada penelitian ini adalah 

Kantor Inspektorat Kota Makassar. Sampel merupakan bagian dari jumalah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana sampel 

ditentukan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sampel yaitu 

dengan ketentuan bahwa responden yang bersangkutan telah menjadi staff auditor 

dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, mengetahui seluk beluk 

organisasi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan mengetahui proses yang 

terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makassar. 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang dipakai ialah jenis data subyek. Data 

subyek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, ataupun 

karakteristik dari seorang individu yang menjadi subyek penelitian (responden). Data 

ini berupa kuesioner yang berisi pernyataan yang diajukan peneliti mengenai 
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whistleblowing system, moral reasoning, pengungkapan fraud keuangan dan 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar. 

2. Sumber data 

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai ialah data primer. Data primer 

adalah data yang didapatkan secara langgsung dari responden dan tidak melalui 

perantara media apapun. Secara spesifik data primer pada penelitian ini berupa respon 

dan tanggapan yang dijawab secara langsung oleh responden melalui kuesioner. 

Kemudian dari data sekunder adalah sumber data yang diambil dari referensi jurnal 

dan buku. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan 

menyebar kuesioner penelitian, dimana kuesioner sendiri ialah bentuk dari daftar 

pernyataan tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang kemudian dijawab oleh 

responden, yang sudah disediakan pilihan jawaban atas pernyataan yang disediakan 

sehingga responden hanya tinggal memilih. Agar mendapatkan data yang valid dan 

sebenarnya, kuesioner dibagi secara langsung dengan mengunjungi tempat responden 

yang berada di Kantor Inspetorat yang berada di Kota Makassar. Responden diminta 

untuk mengisi daftar pernyataan, kemudian peneliti akan mengambil angket yang 

telah diisi. 

F. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data digunakan agar dapat menyediakan 

data yang lebih mudah untuk dipahami serta diolah menggunakan rumusan yang 
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sesuai dengan penelitian. Analisis data memiliki tujuan untuk memperolah informasi 

yang relevan yang terdapat pada data yang disediakan kemudian menggunakan hasil 

tersebut untuk memecahkan masalah yang dirumuskan. Dengan begitu metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan kondisi dari 

suatu data yang telah dimiliki dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel, diagram 

grafik dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas 

hingga memberikan informasi yang berguna. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas merupakan uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan 

instrument kuesioner. Tujuan dilakukannya uji kualitas data ialah untuk memperoleh 

data yang memiliki validity dan reliability. Adapun uji kualitas data yang digunakan 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji kelayakan kuesioner dengan melihat 

tingkat keandalan kuesioner tersebut yang diharapkan mampu mengukur variabel 

sesuai dengan indikator yang disusun. Jika variabel dapat diukur maka kuesioner 

dinyatakan valid, akan tetapi jika variabel tidak dapat diukur maka kuesioner 

dinyatakan tidak valid. Pengukuran kuesioner yang dinyatakan valid atau tidak valid, 

dapat menggunakan ketentuan pengujian, sebagai berikut : 



 

43 
 

1) Jika nilai r hitung positif dan r hitung lebih besar dari r tabel, maka data 

tersebut dinyatakan valid. 

2) Jika nilai r hitung negatif dan r hitung lebih kecil dari r tabel, maka data 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur kuesioner yang 

menjadi indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban 

seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik 

pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha, 

yaitu jika Cronbach Alpha > 0,6 maka akan dikatakan reliabel (layak) yang artinya 

data tersebut memiliki jaminan keandaln yang tinggi, serta dapat dipercaya juga dapat 

dipakai pada penelitian. Sedangkan jika Cronbach Alpha < 0,6 maka akan dikatakan 

tidak realiabel. 

3. Uji Asumsi Klasik  

Pada penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan supaya asumsi-asumsi yang 

dibutuhkan pada analisis regresi linear berganda dapat dipenuhi. Dengan begitu, uji 

asmsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui bahwa data yang 

ada terdistribusi normal dan independen. Apabila suatu variabel tidak terdistribusi 

secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Regresi yang baik 

apabila data terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat 
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menggunakan uji yang bernama Kolmogrov Smirnov dengan ketentuan, apabila nilai 

signifikan diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal, sedangkan jika 

nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan 

baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan 

terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai 

toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai toleransi mengukur 

variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas lain dengan ketentuan: 

1) Apabila nilai toleransi > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian itu. 

2) Apabila nilai toleransi < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa 

terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian itu. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji dengan tujuan agar menguji apakah suatu 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda dapat disebut 

heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik apabila penelitian tersebut tidak 

terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian 
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ini ialah uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

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

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

masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara 

data yang satu dengan data yang lainnya. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

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

(observasi). Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar dari 

penelitian sehingga dapat mengumpulkan bukti berupa data-data dalam menentukan 

keputusan apakag menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi 

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

pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara 

dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Model regresi 

berganda penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Y = Pengungkapan Fraud 

X1 = Whistleblowing System 

X2 = Moral Reasoning 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Error Term 

b. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Moderate Regression Analysis (MRA) bertujuan untuk melihat apakah 

variabel moderasi (M) memberikan pengaruh terhadap variabel X, yaitu variabel yang 

menekan variabel lainnya dan disebut variabel bebas (variabel independen), terhadap 

variabel Y sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang ditentukan oleh variabel 

lainnya dan variabel ini disebut dengan variabel tidak bebas atas terikat (variabel 

dependen). Pengaruh ini selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pengaruh 

variabel X terhadap Y, kemudian melihat apakah variabel M mempengaruhi 

hubungan antara variabel X terhadap Y. Moderate Regression Analysis (MRA) 

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
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Keterangan: 

Y = Pengungkapan Fraud 

X1 = Whistleblowing System 

X2 = Moral Reasoning 

M  = Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Error Term 

Rekapitulasi dengan SPSS akan didapatkan dengan melakukan uji R
2
, Uji f, 

Uji t untuk menjawab perumusan masalah dari penelitian. Maka dari itu berikut ini 

keterangan terkait dengan hal tersebut, yaitu: 

1) Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah kisaran 0 sampai 1. Jika hasil dari R
2
 mendekati 

nilai 1 maka semakin besar informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan 

variabel dependen, sedangkan jika semakin kecil maka semakin sedikit 

informasi atau sangat terbatas untuk dapat menjelaskan variabel dependen. 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3M + b4X1M + b5X2M + e 
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2) Uji Simultan (Uji f) 

 Uji statistik f dilakukan dengan tujuan agar mengukur seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam 

menjelaskan variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, 

maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 atau 5% maka H0 ditolak, artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Perbandingan antara f 

hitung dan f tabel dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Apabila f hitung lebih besar  dari f tabel maka H0 dikatakan ditolak. 

Hal ini berarti variabel independen secara simultan dapat berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Apabila f hitung lebih kecil dari f tabel maka H0 dikatakan diterima. 

Hal ini berarti variabel independen secara simultan tidak dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Uji Parsial (Uji t) 

 Pada penelitian ini, uji statistik t dilakukan agar diketahui hasil pengaruh 

dari masing-masing variabel indepnden secara tersendiri terhadap variabel 

depeden. Hasilnya dapat didapatkan dengan melihat nilai probabilitas dan 

tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Apabila probabilitas lebih 

kecil 0,05 atau 5% maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara varibel 



 

49 
 

independen yang secara parsial terhadap variabel dependen. Perbandingan 

antara t hitung dan t tabel dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Apabila t hitung dinyatakan lebih besar dari t tabel maka H0 dikatakan 

ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara parsial dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap varabel dependen. 

2) Apabila t hitung dinyatakan lebih kecil dari t tabel maka H0 dikatakan 

diterima. Hal ini berarti variabel independen secara parsial tidak dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Ghozali (2013) menggunakan tes t-test yang berbeda untuk menguji sejauh 

mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual 

mempengaruhi jumlah variabel dengan cara yang berbeda. 

Untuk menguji koefesien hipotesis : H0 = 0. Untuk itu langkah yang 

digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan menguji t adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan H0 dan Ha 

H0: φ1 = φ2 = φ3 = φ4 = 0 (tidak ada efek signifikan antara variabel 

independen dan variabel dependen) 

Ha: φ1 ≠ φ2 ≠ φ3 ≠ φ4 = 0 (ada dampak signifkan antara variabel 

independen dan variabel dependen) 

2) Menentukan Level of Significance 

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

3) Menetukan nilai t (t hitung) 

Melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan t tabel 
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4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 dan 2 

H0 ditolak jika signifikan < 0,05 dan nilai beta negatif 

H0 ditolak jika signifikan > 0,05 dan nilai beta positif 

b. Hipotesis 3 dan 4 

Jika signifikan < 0,05 maka H0 tidak didukung 

Jika signifikan > 0,05 maka H0 didukung 

Dalam penentuan variabel moderasi apakah benar memoderasi antara variabel 

X terhadap variabel Y, sehingga perlu diketahui kriteria penentu moderasi (Ghozali, 

2013) : 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderating 

No. Tipe Moderasi Koefisiensi 

1. Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3. Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4. Predictor b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber: (Bryan B, 2018) 

Keterangan : 

b2 : Variabel Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas. 
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G. Operasional Variabel 

Definsi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel 

independen, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Whistleblowing System (X1) 

Whistleblowing secara sederhana merupakan suatu pengungkapan informasi 

dari organisasi yang tertutup maupun organisasi publik agar dapat membuka kasus 

kecurangan yang terjadi (Kumar, dan Santoro, 2017). Definisi lainnya whistleblowing 

merupakan tindakan pelaporan oleh member organisasi terhadap tindakan ilegal, 

pelanggaran maupun tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan pihak yang berada 

di organisasi (Lasmini, 2018). Untuk mengukur variabel whistleblowing system yaitu 

dengan memberikan kuesioner dengan pertanyaan dan di ukur dengan skala likert 

(likert scale) 5 poin, yaitu (a) sangat tidak setuju, (b) tidak setuju, (c) ragu-ragu, (d) 

setuju, dan (e) sangat setuju. 

Adapun dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel whistleblowing 

system menggunakan dimensi adopsi dari Suastawan, dkk (2017), yaitu: 

1) Anonimitas 

2) Independensi 

3) Perlindungan terhadap whistleblowing. 
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4) Tindak lanjut dari pelaporan. 

5) Reward yang diberikan untuk pelapor. 

b. Moral Reasoning (X2) 

Moral reasoning sendiri dapat diartikan sebagai pengertian tentang bagaimana 

seseorang seharusnya bertingkah ataupun alasan-alasan apa saja yang muncul dalam 

rangka pembenaran atau kritik dari tingkah laku. Adanya moral reasoning dapat 

menunjukkan apakah sebuah tindakan dipandang benar ataupun apakag tindakan 

tersebut dipandang salah (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Untuk mengukur variabel 

moral reasoning yaitu dengan memberikan kuesioner dengan pertanyaan dan di ukur 

dengan skala likert (likert scale) 5 poin, yaitu (a) sangat tidak setuju, (b) tidak setuju, 

(c) ragu-ragu, (d) setuju, dan (e) sangat setuju. 

Adapun dimensi yang digunakan dalam variabel moral reasoning diukur 

dengan menggunakan instrumen Multidimensial Ethics Scale (MES) yang 

dikembangkan oleh Januarti dan Faisal (2010), kemudian diadopsi oleh Mindarti, 

Hardiningsih & Oktaviani (2016), yaitu: 

1) Justice (Prinsip keadilan) 

2) Deontology (Penalaran dengan logika) 

3) Relativism (Penalaran pragmatis) 

4) Utilianism (Penalaran filosofi konsekuensi) 

5) Egoism (Memaksimalkan keuntungan individu) 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi dan 

menjadi sebab akibat dari variabel independen. Keberadaaan variabel dependen pada 

penelitian kuantitatif merupakan variabel yang dijelaskan dalam fokus dan topik 

penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan fraud. 

Fraud merupakan penggelapan yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan 

dengan sengaja oleh seseorang karena adanya peluang dan tekanan untuk 

melakukannya. Fraud yang sering terjadi merupakan objek utama yang diperangi dan 

dibuktikan dengan menggunakann teknik audit investigatif (Anggriawan, 2014). 

Kecurangan (fraud) yang terjadi di dalam laporan keuangan dapat didasari oleh 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal dapat terkait 

masalah pengendalian internal, kurangnya perilaku etika manajemen serta faktor 

likuiditas (Alfian, 2016). 

Agar sesuai maka responden akan di berikan kuosioner yang berisi terkait 

dengan pengungkapan fraud dan di ukur dengan skala likert (likert scale) 5 poin, 

yaitu (a) sangat tidak setuju, (b) tidak setuju, (c) ragu-ragu, (d) setuju, dan (e) sangat 

setuju. 

Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel pengungkapan 

fraud menggunakan dimensi adopsi dari Fauzan (2015), yaitu: 

1) Teknik Pengungkapan 

2) Prosedur Pencegahan Baku 
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3. Variabel Moderasi (M) 

Variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antar variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel ini dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan keduanya. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah 

pemahaman tentang amar ma’ruf nahi mungkar. Ditinjau dengan arti luas, amar 

ma’ruf nahi mungkar adalah perintah atau seruan untuk mengerjakan kebaikan dan 

menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan 

untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib kifayah (Muhibin, 2012). 

Variabel amar ma’ruf nahi mungkar ini di ukur dengan skala likert (likert 

scale) 5 poin, yaitu (a) sangat tidak setuju, (b) tidak setuju, (c) ragu-ragu, (d) setuju, 

dan (e) sangat setuju. Adapun dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel 

amar ma’ruf nahi mungkar menggunakan dimensi yang dikembangkan dan adopsi 

dari Firdausi dan Amin (2021), yaitu: 

1) Amanah (kepercayaan). 

2) Bertanggungjawab. 

3) Kesadaran Diri dalam Mengungkapkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dari Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum dari Kantor Inspektorat Kota Makassar 

Kantor Inspektorat Kota Makassar adalah sebuah instansi milik pemerintahan 

yang beralamat di Jalan Teduh bersinar No.7 Makassar, Sulawesi Selatan. Kantor 

Inspektorat Kota Makassar dibuat berdasar pada Perda Nomor 7, Tahun 2005 

Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja dari Inspektorat Kota 

Makassar. Inspektorat Kota Makassar berkedudukan serta bertanggung jawab kepada 

Walikota Makassar dan memiliki tugas agar melakukan kewenangan Walikota pada 

bidang pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdasar dari 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari Kantor 

Inspektorat Kota Makassar, yakni: 

a. Menyusun kebijaksanaan tentang teknis pemeriksaan dari 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

b. Menyusun kebijaksanaan tentang teknis pengusutan terhadap kebenaran 

laporan atau pengaduan penyimpangan dari wewenang pada unit kerja.  

c. Pengendalian dan pelaksanaan tentang teknis operasional dalam rangka 

memberdayakan pengawasan secara daerah.  

d. Melaksanakan pelayanan tentang teknis administratif dan fungsional. 

Kemudian visi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar adalah “Terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang 
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efektif dan profesional”. Untuk meraih visi tersebut, misi dari Kantor Inspektorat 

Kota Makassar ialah sebagai berikut: 

a. Menata kelembagaan serta menciptakan suatu sistem dan prosedur dari 

pengawasan yang efektif dan efisien.  

b. Meningkatkan kualitas dari hasil pengawasan yang dilakukan.  

c. Meningkatkan sumber daya manusia, etika serta moralitas aparat 

pengawasan.  

d. Mewujudkan aparatur pengawasan yang termasuk orang-orang yang 

professional, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif. 

2. Struktur dari Organisasi Kantor Inspektorat Kota Makassar 

Susunan organisasi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 7, Tahun 2005 ialah sebagai berikut : 

a. Inspektur 

b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:  

1. Sub bagian administrasi umum;  

2. Sub bagian program dan perencanaan; 

3. Sub bagian pelaporan dan evaluasi; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Pemerintahan 

dan Pertanahan;  

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; 
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3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Peralatan dan 

Kekayaan;  

4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Aparatur dan 

Kesatuan Bangsa. 

Stuktur organisasi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar dapat dilihatkan 

dalam struktur bagan sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar 

 

 

 



 

58 
 

Tugas serta fungsi dari jabatan di Kantor Inspektorat Kota Makassar 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7, Tahun 2005, yakni :  

a. Inspektur     

Tugas serta fungsi dari inspektur yang tercantum dalam pasal 7 yaitu; ayat (1); 

Inspektur memiliki tugas pokok untuk memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan 

serta memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ayat (2); 

dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur 

menyelenggarakan fungsi-fungsi : 

1) Menyusun kebijaksanaan pengawasan dari penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dari 

pengawasan. 

3) Mengkoordinasikan tindak lanjut pengawasan. 

4) Menyusun kebijakan teknis dari pengawasan penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah.  

5) Memfasilitasi kerjasama antar kelembagaan. 

6) Membina urusan kepegawaian, penyusunan program, pengeleolaan keuangan 

serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Inspektorat. 

7) Membina kelembagaan, jabatan fungsional auditor, serta pengembangan 

sumber daya manusia. 
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b. Bagian Tata Usaha     

Tugas serta fungsi dari bagian tata usaha yang tercantum dalam pasal 8 yaitu: 

ayat (1) Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan 

teknis secara administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam 

lingkup di bawah Inspektorat dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur. 

Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi-fungsi : 

1) Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan serta pengendalian program kerja 

pengawasan. 

2) Penghimpunan, pengiriman serta penyimpanan laporan dari hasil pemeriksaan 

atau pengawasan aparat fungsional pengawasan, menyiapkan bahan dan data 

dalam rangka pembinaan teknis fungsional.  

3) Penyiapan serta penginventarisiran bahan dan data dalam rangka menata 

usaha proses penanganan pengaduan. 

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat serta rumah 

tangga Inspektorat. 

5) Pelaksanaan administrasi secara jabatan fungsional. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

Tugas serta fungsi dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang tercantum 

dalam pasal 9 adalah: ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas 

pokok pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dengan tugas pokok yakni 
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pelaksanaan, pemimpinan, pengarahan, perencanaan dan pengkoordinasian 

pelaksanaan audit atau pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi dari 

hasil audit. Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi-

fungsi : 

1) Merumuskan dan menyusun daftar materi audit;  

2) Merumuskan dan menyusun program kerja audit;  

3) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan 

melaporkan kegiatan audit; 

4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur. 

Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, menyatakan bahwa 

Pejabat Fungsional Auditor merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan pada instansi pemerintah dan 

masyarakat umum. Lalu, pada Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa pengangkatan 

Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada Pasal 

(2) ditetapkan bahwa penempatan Pejabat Fungsional Auditor ke dalam Kelompok 

Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik dari Responden 

Kuesioner yang dibagikan adalah berjumlah 36 dengan rincian distribusi 

yakni : 

Tabel 4.1 

Data Distrubusi Kuesioner 

No.   Keterangan    Jumlah Kuesioner   Persentase   

1.  Kuesioner yang disebar 36 100% 

2. Kuesioner yang tidak kembali 2 5,6% 

3. Kuesioner yang kembali 34 94,4% 

4. Kuesioner yang tidak layak olah 2 5,6% 

5. Kuesioner yang dapat diolah 32 88,8% 

n sampel sebanyak 32     

Responden Rate sebesar (32:36) x100% = 88,8%  

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa kuesioner yang disebar yakni 

berjumlah 36 kuesioner, kuesioner yang dikembalikan yakni berjumlah 34 kuesioner 

atau dengan persentase sebesar 94,4 %, kemudian kuesioner yang dapat diolah yakni 

sebanyak 32 kuesioner atau dengan persentase sebesar 88,8 %. Kuesioner yang tidak 

tidak layak olah sebanyak 2 kuesioner atau dengan persentase sebesar 5,6%, dan 

kuesioner yang tidak dikembalikan yakni berjumlah 2 kuesioner atau dengan 

persentase sebesar 5,6%. Kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 2 kuesioner 

dikarenakan beberapa auditor tidak sempat mengisi karena kesibukannya. 

Terdapat 4 karakterstik responden yang dicantumkan pada penelitian ini, 

yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerjanya di Kantor Inspktorat 
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Kota Makassar. Karakteristk tersebut akan lebih dijelaskan pada tabel data responden 

berikut : 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 14 41,2% 

2. Perempuan 20 58,8% 

Jumlah 34 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa responden didominasi oleh 

responden dengan jenis kelamin perempuan yakni berjumlah 20 orang atau dengan 

persentase sebesar 58,8%, sedangkan yang tergolong dengan jenis kelamin laki-laki 

yakni berjumlah 14 orang atau dengan persentase sebesar 41,2%. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa auditor di Kantor Inspetorat Kota Makassar didominasi oleh 

auditor dengan jenis kelamin perempuan. 

b. Usia 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No.  Usia Jumlah Persentase 

1. 20 sampai 30 Tahun 4 11,7% 

2. 31 sampai 40 Tahun 22 64,7% 

3. 41 sampai 50 Tahun 7 20,6% 

4. Lebih dari 50 Tahun 1 3% 

Jumlah 34 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa usia para auditor di Kantor 

Inspektorat Kota Makassar didominasi dengan usia antara 31 sampai 40 tahun, yakni 

berjumlah 22 orang atau dengan persentase sebesar 64,7%. Kemudian, terbanyak 

kedua terdapat pada usia antara 41 sampai 50 tahun, yakni berjumlah 7 orang atau 

dengan persentase sebesar 20,6%. Terbanyak ketiga adalah pada usia antara 20 

sampai 30 tahun, yakni berjumlah 4 orang atau dengan persentase sebesar 11,7%. 

Tingkatan terendah adalah usia diatas 50 tahun yakni sebanyak 1 orang atau dengan 

persentase sebesar 3%. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1. D-3 2 5,9% 

2. S-1 24 70,6% 

3. S-2 8 23,5% 

4. S-3 0 0% 

Jumlah 34 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan responden 

didominasi dengan responden yang berpendidikan S1 yakni berjumlah 24 responden 

atau dengan persentase sebesar 70,6%. Kemudian, yang berpendidikan S2 yakni 

berjumlah 8 responden atau dengan persentase sebesar 23,5%. Lalu, yang 

berpendidikan D3 yakni berjumlah 2 responden atau dengan persentase sebesar 5,9%. 

Sedangkan, tidak terdapat responden yang berpendidikan S3 pada penelitian ini.  
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d. Masa Kerja 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Presentase 

1 < 1 Tahun 0 0% 

2 1 - 3 Tahun 8 23,5% 

3 > 3 Tahun 26 76,5% 

Jumlah 34 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa responden yang ada dalam penelitian 

ini kebanyakan telah bekerja selama lebih dari 3 tahun yakni berjumlah 26 responden 

atau dengan persentase sebesar 76,5 %. Kemudian masa kerja selama 1 sampai 3 

tahun yakni berjumlah 8 responden atau dengan persentase sebesar 23,5%, dan tidak 

terdapat responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada penelitian ini. 

2. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif Variabel 

Deksriptif Variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Tabel Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Whistleblowing System 32 18.00 30.00 23.16 3.039 

Moral Reasoning 32 16.00 35.00 25.19 4.575 

Pengungkapan Fraud 32 26.00 40.00 33.50 3.243 

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi 
Mungkar 

32 17.00 25.00 21.25 2.356 

Valid N (listwise) 32         

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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Pada tabel diatas memperlihatkan hasil analisa dengan penggunaan statistik 

deksriptif pada whistleblowing system yang memperlihatkan nilai minimum senilai 

18,00, nilai maximum senilai 30,00, dan dengan nilai rata-rata senilai 23,16, dengan 

standar deviasi senilai 3,039. Selanjutnya, pada moral reasoning dengan nilai 

minimum yakni senilai 16,00, nilai maximum senilai 35,00, dan dengan nilai rata-rata 

yaitu senilai 25,19, dengan standar deviasi senilai 4,575. Selanjutnya, pada 

pengungkapan fraud memperlihatkan nilai minimum senilai 26,00, nilai maximum 

senilai 40,00, dan dengan nilai rata-rata yaitu senilai 33,50, dengan standar deviasi 

yaitu senilai 3,243. Selanjutnya pada pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar 

memperlihatkan nilai minimum yakni senilai 17,00, lalu nilai maksimum senilai 

25,00, dengan nilai rata-rata yakni senilai 21,25, kemudian standar deviasi senilai 

2,356. 

Dari tabel diatas juga bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai yang paling tinggi 

kebanyakan berada pada variabel pengungkapan fraud yaitu 33,50, nilai terendah 

terdapat pada variabel pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar yaitu 21,25. 

Kemudian, untuk standar deviasi tertinggi terdapat pada variabel moral reasoning 

yaitu 4,575. 

b. Analisis Deskriptif Pernyataan 

Variabel-varabel yang diteliti pada penelitian ini ialah Whistleblowing System, 

Moral Reasoning, Pengungkapan Fraud, dan Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar. 
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1) Analisis Deskriptif Pada Variabel Whistleblowing System (X1) 

Analisis deksriptif pada Whistleblowing System terdiri atas 6 pernyataan, yang 

lalu akan dilakukan perhitungan dari jawaban pernyataan responden tentang 

Whistleblowing System. Nilai rata-rata dari item pernyataan responden bisa dilihat 

pada tabel dibawah : 

Tabel 4.7 

Deskripsi Item Pernyataan Whistleblowing System 

Jawaban Responden STS TS RR S SS 
TOTAL RATA-RATA 

Bobot 1 2 3 4 5 

X1.1     2 23 7 133 4,15625 

X1.2   1 8 17 6 124 3,8750 

X1.3   9 5 13 5 110 3,4375 

X1.4     2 26 4 130 4,0625 

X1.5       22 10 138 4,3125 

X1.6 2 9 2 15 4 106 3,3125 

Rata-rata Keseluruhan 3,859375 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 32 responden yang kemudian 

diteliti, dapat dilihat persepsi responden pada item-item pernyataan ada di skor 

3,859375. Jadi dapat diartikan bahwa kebanyakan responden menjawab setuju pada 

variabel whistleblowing system. Nilai indeks tertinggi pada variabel whistleblowing 

system terlihat pada nilai indeks 4,3125, yang ada di item pernyataan yang kelima. 

Seluruh responden yang terlibat pada penelitian ini merupakan auditor yang bekerja 

di Kantor Inspektorat Kota Makassar. 
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2) Analisis Deskriptif Pada Variabel Moral Reasoning (X2) 

Analisis deskriptif pada Moral Reasoning terdiri atas 12 pernyataan, yang lalu 

akan dilakukan perhitungan dari jawaban pernyataan responden tentang Moral 

Reasoning. Nilai rata-rata dari item pernyataan responden bisa dilihat pada tabel 

dibawah : 

Tabel 4.8 

Deskripsi Item Pernyataan Moral Reasoning 

Jawaban Responden STS TS RR S SS 
TOTAL RATA-RATA 

Bobot 1 2 3 4 5 

X2.1 1 6 2 18 5 116 3,625 

X2.2   2 4 22 4 124 3,875 

X2.3   2 6 20 4 122 3,8125 

X2.4   4 8 16 4 116 3,625 

X2.5 3 11 7 9 2 92 2,875 

X2.6 1 4 5 17 5 117 3,65625 

X2.7 2 3 2 20 5 119 3,71875 

Rata-rata Keseluruhan 3,598214286 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 32 responden yang kemudian 

diteliti, dapat dilihat persepsi responden pada item-item pernyataan ada di skor 

3,598214286. Jadi dapat diartikan bahwa kebanyakan responden menjawab setuju 

pada variabel moral reasoning. Nilai indeks tertinggi pada variabel moral reasoning 

terlihat pada nilai indeks 3,8125, yang ada di item pernyataan yang ketiga. Seluruh 

responden yang terlibat pada penelitian ini merupakan auditor yang bekerja di Kantor 

Inspektorat Kota Makassar. 
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3) Analisis Deskriptif Pada Variabel Pengungkapan Fraud (Y) 

Analisis deksriptif pada variabel Pengungkapan Fraud terdiri atas 8 

pernyataan. Nilai rata-rata dari item pernyataan responden bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Deskripsi Item Pernyataan Pengungkapan Fraud 

Jawaban Responden STS TS RR S SS 
TOTAL RATA-RATA 

Bobot 1 2 3 4 5 

Y.1     1 22 9 136 4,25 

Y.2     1 24 7 134 4,1875 

Y.3     1 25 6 133 4,15625 

Y.4   1 1 26 4 129 4,03125 

Y.5     3 20 9 134 4,1875 

Y.6     1 24 7 134 4,1875 

Y.7     1 21 10 137 4,28125 

Y.8     2 21 9 135 4,21875 

Rata-rata Keseluruhan 4,1875 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 32 responden yang kemudian 

diteliti, dapat dilihat persepsi responden pada item-item pernyataan pada 

pengungkapan fraud ada di skor 4,1875. Jadi dapat diartikan bahwa kebanyakan 

responden menjawab setuju pada variabel pengungkapan fraud. Nilai indeks tertinggi 

pada variabel pengungkapan fraud terlihat pada nilai indeks 4,28125, yang ada di 

item pernyataan yang ketujuh. Seluruh responden yang terlibat pada penelitian ini 

merupakan auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar. 
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4) Analisis Deskriptif Pada Variabel Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

(M) 

Analisis deksriptif pada variabel Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

terdiri atas 5 pernyataan. Nilai rata-rata dari item pernyataan responden bisa dilihat 

pada tabel dibawah : 

Tabel 4.10 

Deskripsi Item Pernyataan Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

Jawaban Responden STS TS RR S SS 
TOTAL RATA-RATA 

Bobot 1 2 3 4 5 

M.1       19 13 141 4,40625 

M.2     1 22 9 136 4,25 

M.3     4 19 9 133 4,15625 

M.4     3 18 11 136 4,25 

M.5     3 20 9 134 4,1875 

Rata-rata Keseluruhan 4,25 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 32 responden yang kemudian 

diteliti, dapat dilihat persepsi responden pada item-tem pernyataan ada di skor 4,25. 

Jadi dapat diartikan bahwa kebanyakan responden menjawab setuju pada variabel 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar. Nilai indeks tertinggi pada variabel 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar terlihat pada nilai indeks 4,40625, yang ada 

di item pernyataan yang pertama. Seluruh responden yang terlibat pada penelitian ini 

merupakan auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar. 
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3. Hasil Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Dalam penelitian jumlah sampel (n) sebanyak 32 responden, kemudian 

besarnya df dapat di hitung dengan 32 - 2 = 30, jadi df adalah 30, serta alpha = 0.05 

atau 5%, maka r tabelnya adalah 0,3494. Jadi bisa disimpulkan item pernyataan yang 

valid akan memiliki r hitung yang lebih besar dari 0,3494. 

Hasil uji validitas pada penelitian ini bisa dilihat pada tampilan dari tabel 

dibawah : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 

Whistleblowing System X1.1  0,644 0,3494 Valid 

X1.2 0,729 0,3494 Valid 

X1.3 0,610 0,3494 Valid 

X1.4 0,553 0,3494 Valid 

X1.5 0,664 0,3494 Valid 

X1.6 0,789 0,3494 Valid 

Moral Reasoning X2.1 0,871 0,3494 Valid 

X2.2 0,646 0,3494 Valid 

X2.3 0,670 0,3494 Valid 

X2.4 0,812 0,3494 Valid 

X2.5 0,436 0,3494 Valid 

X2.6 0,675 0,3494 Valid 

X2.7 0,774 0,3494 Valid 

Pengungkapan Fraud Y.1 0,901 0,3494 Valid  

Y.2 0,739 0,3494 Valid  
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Y.3 0,811 0,3494 Valid  

Y.4 0,675 0,3494 Valid  

Y.5 0,823 0,3494 Valid  

Y.6 0,803 0,3494 Valid  

Y.7 0,809 0,3494 Valid  

Y.8 0,765 0,3494 Valid  

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi 

Mungkar 
M.1 0,762 0,3494 Valid   

M.2 0,674 0,3494 Valid 

M.3 0,889 0,3494 Valid 

M.4 0,902 0,3494 Valid 

M.5 0,867 0,3494 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai 

koefisien korelasi positif yang lebih besar dari r tabel, hal ini dapat diartikan bahwa 

data yang diperoleh termasuk valid dan dapat dilakukan untuk pengujian data yang 

lebih lanjut. 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal 

apabila jawaban dari responden mengenai pernyataan yang diberikan konsisten dari 

seiring waktu. Uji reliabilitas sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

Alpha Cronbach dimana instrumen bisa dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 

koefisien > 0,60. Hasil dari uji reliabilitas pada data bisa dilihat pada tampilan tabel 

di bawah ini : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Realibilitas 

No Variabel 
Croncbach’ 

Alpha 
Keterangan 

1 Whitsleblowing System 0,700 Reliable  

2 Moral Reasoning 0,813 Reliable  

3 Pengungkapan Fraud 0,912 Reliable  

4 Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 0,881 Reliable  

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel di atas memperlihatkan nilai Croncbach’Alpha di semua variabel > 

0,60, jadi dapat dikatakan instrumen dari kuesioner yang dipakai untuk penjelasan 

variabel whistleblowing system, moral reasoning, pengungkapan fraud, dan 

pemahaman amar ma’tuf nahi mungkar yaitu dapat dikatakan handal serta dapat 

dipercaya sebagai alat ukur suatu variabel. 

4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji yang memiliki tujuan agar dapat mengetahui 

apakah asumsi yang telah dibangun pada analisis regresi berganda dapat terpenuhi 

atau tidak. Kemudian, uji asumsi klasik yang dipakai di penelitian ini yakni guna 

menguji normal tidanya data secara statistika, menguji multikolinearitas, menguji 

heteroskedasitas, dan juga menguji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah nilai 

residual dapat didistribusi secara normal dan independen atau tidak. Uji statstik yang 

digunakan yaitu pengujian Shapiro-Wilk dengan ketentuan nilai signifikansi lebih 
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besar dari 0,05 atau 5%. Kemudian, hasil dari uji normalitas yang dilakukan 

memperlihatkan bahwa data terdistribusi dengan normal, hal ini dapat diperlihatkan 

dengan nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05 atau 5%. 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

  

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Unstandardized 
Residual 

.944 32 .095 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan grafik histogram serta uji statistik sederhana dapat disimpulkan 

bahwa data terdistibusi dengan normal. Dapat dilihat dari hasil uji statistik Shapiro-

Wilk. Pada tabel diatas, signifikansi nilai Shapiro-Wilk yang diatas tingkat 

kepercayaan 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,095. Hal itu memperlihatkan bahwa data 

terdistibusi secara normal. Selain itu terdapat pula faktor lain yang dapat dipakai 

untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, yakni dengan 

memakai grafik normal plot. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas-Normal Probabylity Plot 

 
Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada gambar diatas memperlihatkan adanya titik-titik sebaran data disekitar 

garis dan penyebaran dari titik-titik tersebut juga seseuai dengan arah garis tersebut. 

Jadi dapat diartikan bahwa model regresi yang ada pada penelitian ini telah sesuai 

dengan asumsi-asumsi dari normalitas data yang berdasarkan pada analisa grafik 

normal probablity plot. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas adalah uji yang memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen dan variabel 

dependen. Karena model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel. 

Kemudian, uji multikolonealritas bisa dilihat dengan menggunakan tolerance falue 

dan variance inpation factor (VIF) yang sebagai berikut: 
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1) Apabila tolerance falue > 0.10 dan VIF < 10, hal tersebut bisa dikatakan tidak 

terdapat Multikolinearitas di penelitian tersebut. 

2) Apabila tolerance falue < 0,10 dan VIF > 10, hal tersebut bisa dikatakan 

terdapat Multikolinearitas di penelitian tersebut. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model  

Collinearity Statistics  

Tolerance VIF  

1  (Constant)     

Whistleblowing 
System .812 1.231 

Moral 
Reasoning 

.628 1.591 

Variabel 
Moderate 

.740 1.351 

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Dari hasil uji pada tabel diatas, nilai dari VIF pada semua variabel memiliki 

nilai yang lebih kecil daripada 10. Untuk whistleblowing system senilai 1,231, moral 

reasoning senilai 1,591, dan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar senilai 1,351. 

Kemudian, uji ini juga dibantu oleh tolerance value yang juga memperlihatkan nilai 

yang lebih besar dari 0,10. Untuk variabel whistleblowing system senilai 0,812, moral 

reasoning senilai 0,628, dan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar senilai 0,740. 

Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada gejala terjadinya multikolinearitas antara 

variabel independen. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan agar bisa 

mengetahui apakah di model regresi terjadi ketidaksamaan dari variance dan recidual 

dari recidual satu kepada yang lainnya. Agar dapat mengetahui adanya 

heteroskedasitas digunakan uji glejser. Kemudian, jika tingkat signifikansinya berada 

di atas tingkat kepercayaan yakni 0,05, maka model regresi tersebut tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedasitas dengan 

metode uji glejser dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.570 2.525   .622 .539 

Whistleblowing 
System .075 .120 .132 .625 .537 

Moral 
Reasoning -.039 .079 -.105 -.495 .624 

2 (Constant) -.206 3.262   -.063 .950 

Whistleblowing 
System -.011 .115 -.020 -.095 .925 

Moral 
Reasoning 

.017 .084 .047 .201 .843 

Variabel 
Moderate 

.076 .147 .111 .521 .606 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber: Data primer yang diolah (2021)  

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tabel uji glejser 

memperlihatkan bahwa semua variabel > 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa tidak ada 

terjadinya heteroskedsitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak 
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dipakai untuk memprediksi pengungkapan fraud berdasarkan whistleblowing system 

dan moral reasoning. 

d. Uji Autokolerasi 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokolerasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .739
b
 .547 .501 2.36352 1.528 

a. Predictors: (Constant), Moral Reasoning, Whistleblowing System, Variabel Moderate 

b. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai dari Durbin Watson senilai 1,528, peneliti 

memakai nilai signifikan yakni 5% dengan sampel 32 (n), serta jumlah variabel 

independen yakni 2 (k = 2), maka pada tabel Durbin Watson didapatkan nilai du 

senilai 1,501. Nilai Durbin Watson 1,528 lebih besar dari batas atas (du) 1,501 dan 

kurang dari 4-1,501 maka bisa ditarik kesimpulan tidak terdapat adanya autokorelasi. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui hasil dari uji hipotesis digunakan teknik analisis yakni, 

untuk hipotesis H1 dan H2 memakai analisis regresi berganda dengan meregresikan 

variabel independen yakni whistleblowing system dan moral reasoning terhadap 

variabel dependen yakni pengungkapan fraud. Sedangkan untuk hipotesis H3 dan H4 

agar dapat menguji pengaruh moderasi pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar 

memakai analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi dari Moderate Regression 
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Analysis. Kemudian, untuk uji hipotesis pada penelitian ini dibantu dengan memakai 

program IBM SPSS. 

a. Hasil Pengujian Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

Hipotesis H1 dan H2 diuji dengan analisi regresi berganda agar dapat menguji 

pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud. 

Hasil dari uji tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model  R  R Square  
Adjusted R 

Square  

Std. Error 
of the 

Estimate  

1 .440
a
 .193 .138 3.01116 

a. Predictors: (Constant), Moral Reasoning, Whistleblowing System                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel di atas, hasil dari uji koefisien determinasi memperlihatkan bahwa 

nilai r square dari model regresi yang dipakai agar dapat mengetahui besaran 

kemampuan variabel independen, serta untuk menjelaskan variabel dependen, atau 

dengan kata lain agar dapat mengetahui sebesar besar pengarug antara variabel 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel diatas dapat dilihat nilai 

dari r square senilai 0,193, dapat diartikan bahwa ada 19,3% pengungkapan fraud 

yang bisa dipengaruhi dengan menggunakan variabel whistleblowing system dan 

moral reasoning. Sedangkan, sebesar 80,7% dapat dipengaruhi oleh variabel lain 

yang belum diteliti pada penelitian ini. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji f-Uji Simultan 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 63.055 2 31.528 3.477 .044
b
 

Residual 262.945 29 9.067     

Total 326.000 31       

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Moral Reasoning, Whistleblowing System 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa uji regresi berganda memperlihatkan 

hasil dari f hitung senilai 3,477, dengan tingkatan signifikan 0,044 yang juga lebih 

kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat parameter pada variabel 

whistleblowing system dan moral reasoning yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan fraud. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t-Uji Parsial 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 25.239 4.301   5.868 .000 

Whistleblowing 
System 

0.028 0.204 0.26 0.137 0.892 

Moral 
Reasoning 

0.302 0.135 0.426 2.233 0.033 

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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Berdasarkan dari diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai 

berikut :  

 

Keterangan :  

Y    = Pengungkapan Fraud  

X1    = Whistleblowing System  

X2   = Moral Reasoning 

a   = Konstanta  

β1, β2, β3   = Koefisien regresi  

e    = Standar error   

Hasil dari uji hipotesis penelitian yakni H1 dan H2 yang diajukan bisa 

disimpulkan sebagai berikut :   

a. Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud 

keuangan. 

Pada tabel diatas yakni 4.19 bisa dilihat bahwa whistleblowing system 

mempunyai t hitung senilai 0,137 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 

dan df = n-k, yaitu 32-3 = 29) kemudian koefisien beta unstandardized yang senilai 

0,028 serta tingkat signifikan 0,892 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dari 

penelitian ini ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa whistleblowing system tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hal ini 

memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar 

Y = 25,239 + 0,028 X1 + 0,302 X2 + e 
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menganggap variabel whistleblowing system belum dapat menjadi alternatif dalam 

pengungkapan fraud keuangan pada lingkungannya.  

b. Moral Reasoning berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud 

keuangan. 

Pada tabel diatas yakni 4.19 bisa dilihat moral reasoning mempunyai t hitung 

senilai 2,233 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 32-3 

= 29) kemudian, koefisien beta unstandardized yang senilai 0,302 serta tingkat 

signifikan 0,033 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 dari penelitian ini 

diterima. Jadi dapat diartikan bahwa moral reasoning berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang 

bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel moral reasoning 

mampu menjadi alternatif dalam pengungkapan fraud keuangan pada lingkungannya. 

b. Hasil Pengujian Regresi Moderasi dengan Uji MRA terhadap Hipotesis 

Penelitian H3 dan H4 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .719
a
 0.518 0.446 2.41328 

a. Predictors: (Constant), X2_M, Whistleblowing System, Moderate, X1_M, 
Moral Reasoning 

b. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel di atas, hasil dari uji koefisien determinasi memperlihatkan bahwa 

nilai r square dari model regresi yang dipakai agar dapat mengetahui besaran 
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kemampuan variabel moderasi untuk menjelaskan variabel independen dan variabel 

dependen, atau dengan kata lain agar dapat mengetahui seberapa besar pengarug 

antara variabel variabel independen terhadap variabel dependen yang kemudian 

didukung dari variabel moderasi. Dari tabel diatas dapat dilihat nilai dari r square 

senilai 0,518, dapat diartikan bahwa ada 51,8% pengungkapan fraud yang bisa 

dipengaruhi dengan menggunakan variabel whistleblowing system dan moral 

reasoning. Sedangkan, sebesar 48,2% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang 

belum diteliti pada penelitian ini. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji f-Uji Simultan 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 168.754 4 42.189 7.244 .000
b
 

Residual 157.246 27 5.824     

Total 326.000 31       

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

b. Predictors: (Constant), X2_M, Whistleblowing System, Moderate, X1_M, Moral 
Reasoning 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa uji regresi berganda memperlihatkan 

hasil dari f hitung senilai 7,244, dengan tingkatan signifikan 0,000 yang lebih kecil 

daripada 0,05, kemudian nilai f hitung senilai 7,244 lebih besar dari nilai f tabel yang 

senilai 3,32 (df1=3-1=2 dan df2=32-3=29). Hal ini dapat diartikan variabel 

whistleblowing system, moral reasoning dan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar 

secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi pengungkapan fraud. 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji t-Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 42.780 32.631   1.311 0.200 

Whistleblowing 
System 

-0.026 1.429 -0.023 -0.018 0.986 

Moral Reasoning -1.107 1.116 -1.575 -0.992 0.330 

Moderate -0.504 1.498 -0.359 -0.336 0.739 

X1_M 0.002 0.064 -0.060 -0.033 0.974 

X2_M 0.053 0.048 2.379 1.113 0.275 

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan dari diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai 

berikut : 

Keterangan: 

Y  = Pengungkapan Fraud 

ZX1 = Standardized Whistleblowing System 

ZX2 = Standardized Moral Reasoning 

ZM  = Standardized Pemahaman Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

ZX-ZM = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut antara ZX dan Z 

a  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

e  = Error Term 

Y = 42,780 - 0,026 - 1,107 - 0,504 + 0,002 + 0,053 + e 
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Berdasarkan dari tabel di atas hasil interpretasi serta pembahasan atas 

hipotesis penelitian H3 dan H4 dapat dilihat sebagai berikut:  

a. Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar memperkuat pengaruh 

whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan. 

Hasil dari pengujian Moderate Regression Analysis  yang terlihat pada tabel 

diatas memperlihatkan variabel moderating X1_M memiliki jumlah t hitung yang 

senilai -0,033 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian koefisien understandardized 

yang senilai 0,002 serta tingkat signifikan 0,974 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H3 dari penelitian ini ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa variabel pemahaman 

amar ma’ruf nahi mungkar disebut sebagai homoligiser (bukan moderasi) 

dikarenakan memperlihatkan hasil b2 yang tidak signifikan yakni sebesar 0,739, serta 

b3 yang tidak signifikan yakni sebesar 0,974, sehingga dianggap tidak dapat 

memoderasi atau memperkuat hubungan variabel whistleblowing system terhadap 

pengungkapan fraud. Jadi hipotesa ketiga (H3) yang telah diajukan pada penelitian ini 

tidak dapat terbukti dan ditolak. 

b. Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar memperkuat pengaruh moral 

reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan. 

Hasil dari pengujian Moderate Regression Analysis  yang terlihat pada tabel 

diatas memperlihatkan variabel moderating X2_M memiliki jumlah t hitung yang 

senilai 1,113 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian koefisien understandardized 

yang senilai 0,053 serta tingkat signifikan 0,275 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H4 dari penelitian ini ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa variabel pemahaman 
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amar ma’ruf nahi mungkar disebut sebagai homoligiser (bukan moderasi) 

dikarenakan memperlihatkan hasil b2 yang tidak signifikan yakni 0,739, serta b3 yang 

tidak signifikan yakni 0,275, sehingga dianggap tidak dapat memoderasi atau 

memperkuat hubungan variabel moral reasoning terhadap pengungkapan fraud. Jadi 

hipotesis keempat (H4) yang telah diajukan pada penelitian ini tidak dapat terbukti 

dan ditolak. 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan fraud 

keuangan 

Hipotesis pertama (H1) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah 

whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud 

keuangan. Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa whistleblowing system mempunyai t 

hitung senilai 0,137 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 dan df = n-k, 

yaitu 32-3 = 29) kemudian koefisien beta unstandardized yang senilai 0,028 serta 

tingkat signifikan 0,892 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dari penelitian ini 

ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa 

auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel 

whistleblowing system belum dapat menjadi alternatif dalam pengungkapan fraud 

keuangan pada lingkungannya. 

Dalam Prosocial Organization Behavior Theory menyatakan bahwa 

melakukan whistleblowing dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau 
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organisasi tersebut, serta orang yang melakukan whistleblowing. Terdapat hal-hal 

yang dapat membuat whistleblowing system di Kantor Inspektorat Kota Makassar 

menjadi kurang efisien dan efektif untuk mengungkap tindak fraud, yakni belum 

terdapat publikasi secara umum tentang pengaduan kecurangan apa saja yang sudah 

ditindaklanjuti. Dengan publikasi tentang kelanjutan aduan-aduan yang telah 

dilaporkan tentunya dapat membuat seseorang tidak akan takut lagi jika mendapati 

masalah fraud yang serupa karena telah terdapat bukti bahwa aduan yang dibuat akan 

diproses dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan 

Sulhani (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan whistleblowing system tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Selain itu penelitian Rustiarini dan 

Sunarsih (2015) yang menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai arah 

persepsi menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap perilaku dan juga norma 

subjektif tidak berpengaruh pada niatan agar melakukan whistleblowing, akan tetapi 

niat dan persepsi atas kontrol untuk melakukan whistleblowing berpengaruh pada 

perilaku untuk melakukan tindak whistleblowing. Penelitian ini sendiri tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Wardana dkk (2017) dan Widyawati dkk (2019) 

yang menyatakan bahwa whistleblowing system mampu untuk berpengaruh positif 

dan signifikan dalam mencegah dan mengungkap tindak fraud. 

2. Moral Reasoning berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan 

Hipotesis kedua (H2) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah moral 

reasoning berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. 
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Berdasarkan hasil analisa dapat dilihat bahwa moral reasoning mempunyai t hitung 

senilai 2,233 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 32-3 

= 29) kemudian, koefisien beta unstandardized yang senilai 0,302 serta tingkat 

signifikan 0,033 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 dari penelitian ini 

diterima. Jadi dapat diartikan bahwa moral reasoning berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang 

bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel moral reasoning 

mampu menjadi alternatif dalam pengungkapan fraud keuangan pada lingkungannya.  

Dalam Cognitive Development Theory dikemukakan bahwa moral reasoning 

dapat mendorong untuk melakukan pengungkapan fraud. Ketika seseorang 

memutuskan untuk melakukan pengungkapan fraud, maka keputusan tersebut 

dipengaruhi oleh karater pribadi individu, lingkungan yang mengelilingi individu 

tersebut, dan takut akan adanya pembalasan. Hal ini yang membuat moral reasoning 

dapat berpengaruh pada lingkungan Inspektorat Kota Makassar. Dalam melakukan 

pengungkapan fraud seseorang akan menimbang kemudian membandingkan 

keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika melakukan pengungkapan fraud, akan 

tetapi dengan moral reasoning yang baik seorang individu tentunya juga akan 

memikirkan faktor etika dan moral yang tetap harus dijaga. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi 

dan Newdick (2009) dan Merawati dan Mahaputra (2017) yang memperlihatkan 

bahwa tingkatan moral reasoning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kecenderungan untuk melakukan pengungkapan fraud. Selain itu, Liyanarachchi dan 
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Newdick (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan moral reasoning 

seorang individu, maka akan memiliki peluang lebih untuk mengungkap fraud 

daripada seorang individu yang tingkatan moral reasoning lebih rendah. Penelitian 

ini bertentangan atau tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyaruddin 

dan Asnawi (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat moral seorang individu sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan pengungkapan 

fraud. Tingkat moral reasoning yang tinggi maupun rendah yang dimiliki oleh auditor 

lantas tidak membuat kecenderungan untuk melakukan pengungkapan fraud 

meningkat, selain moral reasoning diperlukan faktor-faktor lain untuk mendorong 

seorang auditor untuk melakukan pengungkapan fraud. 

3. Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh 

whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan 

Hipotesis ketiga (H3) yang telah diajukan pada penelitian ini adalah 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar memperkuat pengaruh whistleblowing system 

terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hasil dari pengujian Moderate Regression 

Analysis  yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X1_M 

memiliki jumlah t hitung yang senilai -0,033 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian 

koefisien understandardized yang senilai 0,002 serta tingkat signifikan 0,974 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H3 dari penelitian ini ditolak. Jadi dapat diartikan 

bahwa variabel pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar disebut sebagai homologiser 

(bukan moderasi) dikarenakan memperlihatkan hasil b2 yang tidak signifikan yakni 

sebesar 0,739, serta b3 yang tidak signifikan yakni sebesar 0,974, sehingga dianggap 
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tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan variabel whistleblowing system 

terhadap pengungkapan fraud. Berdasarkan hasil analisa data memperlihatkan bahwa 

auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa 

whistleblowing system akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap fraud 

keuangan jika didukung dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar. 

Prosocial Organization Behavior Theory menyatakan bahwa melakukan suatu 

tindakan whistleblowing memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang 

yang melakukannya dan kelompok dari orang tersebut. Dengan kata lain melakukan 

whistleblowing bukan hanya berdampak pada diri sendiri akan tetapi juga berdampak 

bagi orang sekitar. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan 

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar tidak mampu memoderasi atau memperkuat 

pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan pada 

lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, yakni pemahaman akan tindakan amar 

ma’ruf nahi mungkar masih kurang jelas bagi beberapa orang. Anggapan tentang 

konsep amar ma’ruf nahi mungkar tidak dapat digabungkan dengan konsep-konsep 

modern seperti whistleblowing system masih melekat bagi beberapa orang. Hal 

tersebut tentunya dapat diatasi dengan diadakannya agenda penyuluhan terkait tema-

tema keagamaan yang rutin dilakukan dengan maksud agar seluruh pihak dapat 

menjadikan konsep keagamaan seperti amar ma’ruf nahi mungkar sebagai salah satu 

rujukan serta pedoman dalam bertindak dan melaporkan terjadinya kecurangan 

(fraud) jika mendapatinya, karena dampaknya bukan cuma akan dirasakan pihak 
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pelapor akan tetapi juga dapat dirasakan oleh semua pihak yang ada di lingkup 

Kantor Inspektorat Kota Makassar. 

4. Pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh moral 

reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan 

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

pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar memperkuat pengaruh moral reasoning 

terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hasil dari pengujian Moderate Regression 

Analysis  yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X2_M 

memiliki jumlah t hitung yang senilai 1,113 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian 

koefisien understandardized yang senilai 0,053 serta tingkat signifikan 0,275 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H4 dari penelitian ini ditolak. Jadi dapat diartikan 

bahwa variabel pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar disebut sebagai homologiser 

(bukan moderasi) dikarenakan memperlihatkan hasil b2 yang tidak signifikan yakni 

0,739, serta b3 yang tidak signifikan yakni 0,275, sehingga dianggap tidak dapat 

memoderasi atau memperkuat hubungan variabel moral reasoning terhadap 

pengungkapan fraud. Berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan bahwa auditor 

yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa 

whistleblowing system akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap fraud 

keuangan jika didukung dengan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar. 

Dalam Cognitive Development Theory atau teori perkembangan moral, 

perilaku bermoral diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral dari 

kelompok, tradisi, atau kebiasaan, yang dalam hal ini menyangkut kode moral dari 
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suatu agama yaitu amar ma’ruf nahi mungkar. Berdasarkan hal tersebut, maka 

terdapat beberapa hal yang menjadikan pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar tidak 

mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh moral reasoning terhadap 

pengungkapan fraud keuangan pada lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, 

yakni salah satunya pemahaman tentang amar ma’ruf nahi mungkar masih kurang 

dalam lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar. Selain itu, seperti yang dijelaskan 

oleh Kolhberg (1969) bahwa perkembangan moral dinilai dari tiga level kerangka 

yaitu, pre-conventional level, conventional level, dan the post conventional level. 

Individu dapat melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya melalui interaksi 

dengan orang lain yang tahap moralnya diatas dirinya (Laily dan Anantika, 2018). 

Dalam hal ini karena kurangnya individu yang mengetahui bagaimana konsep amar 

ma’ruf nahi mungkar dalam memperkuat moral reasoning seseorang, membuat 

individu lain tidak memiliki contoh atau tuntunan untuk melangkah ke tahap 

penalaran moral yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbanyak 

orang-orang dengan penalaran moral tentang keagamaan yang lebih baik lagi, atau 

bisa juga dengan melakukan agenda penyuluhan tentang tema-tema agama agar dapat 

mendorong penguatan penalaran moral individu yang berada dalam lingkup Kantor 

Inspektorat Kota Makassar.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui pengaruh dari 

variabel independen yakni whistleblowing system dan moral reasoning terhadap 

variabel dependen yakni pengungkapan fraud, serta interaksinya terhadap variabel 

moderasi yakni pemahaman amar ma’ruf nahi mungkar. Berdasarkan data-data yang 

sudah dianalisa, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. Tidak terdapat pengaruh antara whistleblowing system terhadap pengungkapan 

fraud keuangan. Hasil pengelolahan data memperlihatkan bahwa auditor yang 

bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar cenderung menganggap 

whistleblowing system belum dapat efektif dalam mengungkap tindak fraud 

keuangan. 

2. Terdapat pengaruh antara moral reasoning terhadap pengungkapan fraud 

keuangan. Hasil pengelolahan data memperlihatkan bahwa auditor yang 

bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar cenderung menganggap moral 

reasoning sebagai pondasi pegawai dapat dengan efektif dalam mengungkap 

tindak fraud keuangan. 

3. Hasil analisis regresi moderasi memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap 

amar ma’ruf nahi mungkar belum mampu memoderasi hubungan 

whistleblowing system terhadap pengungkapan tindak fraud. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep agama yaitu menegakkan 
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yang benar dan mengungkap yang salah dalam sebuah organisasi belum 

mampu mendorong sistem pelaporan fraud menjadi lebih efektif dalam 

mengungkap terjadinya tindak fraud keuangan. 

4. Hasil analisis regresi moderasi memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap 

amar ma’ruf nahi mungkar belum mampu memoderasi hubungan moral 

reasoning terhadap pengungkapan tindak fraud. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemahaman tentang konsep agama yaitu menegakkan yang benar dan 

mengungkap yang salah dalam sebuah organisasi belum mampu mendorong 

alasan moral pegawai dalam mengungkapkan terjadinya tindak fraud 

keuangan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini menurut peneliti 

adalah: 

1. Penelitian ini tidak semata-mata mewakili keseluruhan pegawai yang bekerja 

di Kantor Inspektorat Kota Makassar karena responden pada penelitian ini 

hanya sebatas auditor yang memiliki lebih dari atau sama dengan 1 tahun 

pengalaman pada kantor Inspektorat Kota Makassar. Hal ini dilakukan supaya 

hasil yang didapat lebih tepat, efisien dan efektif karena auditor yang menjadi 

responden sudah berpengalaman dengan tempat dan lingkungan kerjanya. 

2. Dalam melakukan pengukuran yang tidak menghadapkan responden secara 

langsung terdapat peluang melakukan kesalahan pengisian atau 

kesalahpahaman dalam menjawab pernyataan survey, sehingga dapat 
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berdampak pada penelitian yang bisa jadi kurang sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya terjadi. 

3. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengisian survey cenderung lama karena 

kesibukan auditor dalam menjalankan tugas. 

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil yang ada di atas, implikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan ini, dapat dinyatakan dalam bentuk saran-saran dengan tujuan agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik, yakni: 

1. Bagi Instansi, diharapkan Kantor Inspektorat Kota Makassar dapat 

meningkatkan upaya pengungkapan fraud untuk mencapai visi dan misi dari 

instansi, yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan penerapan 

whistleblowing system secara lebih efektif dan peningkatan moral reasoning 

dengan baik agar mampu mendorong pengungkapan fraud di Kota Makassar. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas dan menjamah objek 

penelitian lainnya, selain auditor pada Kantor Inspektorat Kota Makassar 

untuk melihat pengaruh variabel terhadap instansi lainnya. Serta mencari tahu 

waktu-waktu inpektorat atau instansi lain sedang dalam kesibukan atau 

renggang demi kelancaran proses penelitian. 
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