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ABSTRAK 

 

Nama : Sri Hartati 

Nim : 90400119042 

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur 

Desa terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Dimoderasi dengan 

Moralitas Individu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian 

internal dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa 

dimoderasi dengan moralitas individu. Penelitian ini dilakukan di seluruh desa 

sekecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. 

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sekecamatan Masalle, 

Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang bekerja di kantor 

desa sekecamatan Masalle dengan ketentuan bahwa responden yang bersangkutan 

minimal telah bekerja selama satu tahun di kantor desa dan dilihat pula desa yang 

menerima anggaran dana desa. Adapaun sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 

responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis 

regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan 

analitik. 

Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dana desa. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa 

moralitas individu mampu memoderasi sistem pengendalian internal dan 

kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. 

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, moralitas 

individu, dan pencegahan fraud dana desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan satuan teritorial terkecil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan 

hukum untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dan kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan kekhasan, adat budaya, dan adat istiadat yang berlaku 

di desa tersebut. Pemerintah menerbitkan kebijakan tentang penciptaan dana desa 

dalam upaya mendorong kesejahteraan perekonomian masyarakat pedesaan. Dana 

desa digambarkan sebagai alokasi anggaran yang diperoleh dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah Pusat. Setiap desa wajib 

mengelola dana desa sesuai dengan Perintah Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Dewi & Damayanti, 2019). 

Ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan 

mendapatkan bantuan sebesar 10% dari APBN setiap tahunnya (Fathia & Indriani, 

2022). Dana tersebut langsung sampai ke desa secara bertahap. Alokasi 10% dari 

APBN tersebut akan menyebabkan penerimaan desa meningkat (Murina dan 

Rahmawaty, 2017). Diharapkan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

desa dapat lebih terpenuhi dengan disahkannya Undang-Undang tersebut. 

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan diharapkan 

dapat mengurangi masalah seperti ketimpangan regional, kemiskinan, dan masalah 

sosial budaya lainnya dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk 
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mengelola pemerintahan mereka sendiri dan melaksanakan pembangunan secara 

adil (Indrianasari, 2017). 

Peraturan Menteri Kemendesa No. 19 Tahun 2017 mengatur secara detail 

tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018. Tujuan penting dari 

peraturan tersebut ialah sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan yang 

dibiayai oleh dana desa. Munculnya undang-undang tersebut semakin memberi 

keleluasa kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian 

dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang 

diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain 

juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah 

baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dengan 

munculnya undang-undang desa tersebut (Diansari, 2015). 

Selama beberapa tahun terakhir pengimplementasian dana desa, masih 

banyak ditemukan permasalahan yang mengindikasi penerapan kinerja yang kurang 

optimal dengan indikasi permasalahan diantaranya terdapat kelemahan administrasi 

keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa. Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang masuk dalam salah satu pendapatan desa bertanggung 

jawab kepada masyarakat dalam hal keuangan. Namun, dalam pengelolaan dana 

desa tersebut ada kemungkinan terjadi fraud (kecurangan) seperti korupsi atau 

penggelapan dana terjadi ketika uang didistribusikan kepada masyarakat (Wahyudi, 

2021).  

Pelaku korupsi di pemerintahan desa menggunakan berbagai taktik yang 

sebagian besar melibatkan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 
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pencurian sebanyak 32 kasus, laporan palsu 17 kasus, proyek yang sedang 

berlangsung sebanyak 14 kasus, dan pembengkokan anggaran sebanyak 14 kasus 

(www.beritasatu.com). Reputasi buruk telah berkembang dalam kaitannya dengan 

pembahasan penilaian program pemerintah untuk desa sebagai akibat dari 

meroketnya kejadian penggelapan di sektor anggaran desa. Semua kasus korupsi 

ini menuntut desa yang dianggap sebagai komponen pertumbuhan telah 

berkembang menjadi area baru korupsi hingga saat ini (Alfaruqi & Kristiani, 2019). 

Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW)  yang dibandingkan dengan 

sektor lainnya, kasus korupsi di sektor anggaran desa mendapat perhatian tertinggi 

dari aparat penegak hukum. Pada tahun 2021, ICW menemukan 154 kasus korupsi 

dana desa dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Tindak pidana 

korupsi di sektor desa memang sangat rentan terjadi mengingat anggaran dana desa 

bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana 

desa sebesar Rp 68 tiliun (www.kompas.com).  

Salah satu kasus korupsi anggaran desa yang baru-baru ini dinyatakan oleh 

Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Enrekang pada tanggal 24 Juli 2021, 

menetapkan tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan penyelewengan 

keuangan desa di desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Kasi 

Intel Kejari Enrekang Andi Sainal A. Amus SH mengatakan bahwa tersangka 

adalah kepala desa yang berisinial LF. Kasi Intel menjelaskan bahwa tersangka 

selaku kepala desa Lunjen adalah sebagai kuasa pengguna anggaran dalam 

pelaksanaan proyek jaringan pipanisasi air bersih dengan pagu anggaran sebesar Rp 

350 juta yang bersumber dari dana desa tahun 2018 dan pengadaan Hydran Kran 

http://www.kompas.com/


4 
 

 
 

Pam lanjutan desa Lunjen dengan pagu anggaran lebih dari Rp 607 juta yang 

bersumber dari dana desa tahun 2019. 

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, mengungkapkan 

bahwa unsur regulasi dan kelembagaan, aspek tata kelola, aspek pengawasan, dan 

aspek sumber daya manusia merupakan permasalahan pengelolaan keuangan desa. 

Kewenangan yang tumpang tindih, laporan pertanggungjawaban desa yang belum 

mencapai standar, rentan terhadap manipulasi, akuntabilitas desa belum memenuhi 

norma, dan faktor-faktor lain semuanya berkontribusi terhadap hal ini. Alasan 

penipuan termasuk model manajemen yang telah atau melakukan kegiatan 

penipuan, sistem pengendalian internal yang lemah, pekerja yang tidak jujur, 

kurangnya integritas, dan penipuan. 

Kecurangan (fraud) merupakan bentuk penyimpangan dan perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, 

memberikan gambaran keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang 

baik dari dalam maupun dari luar perusahaan (Karyono, 2013). Kecurangan (fraud) 

adalah tindakan amoral yang dilakukan orang dengan sengaja dalam upaya 

memperkaya diri sendiri dan mengabaikan hal-hal yang menjadi kepentingan 

publik (Eka Putra & Latrini, 2018). Penipuan atau perilaku curang dimotivasi dari 

beberapa penyebab. Menurut Cressey (1953), kecenderungan untuk melakukan 

penipuan didasarkan pada tiga faktor yaitu pressure (tekanan), opportunity 

(peluang), dan rationalization (pembenaran). Ketiga faktor tersebut dikenal dengan 

fraud triangle. 
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Pencegahan fraud bertujuan untuk mencegah penipu memanfaatkan peluang, 

menghalangi pergerakan mereka, dan meningkatkan pengawasan terhadap operasi 

yang sangat rentan terhadap kecurangan (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Menurut 

Widiyarta et al., (2017) pencegahan fraud merupakan upaya terpadu untuk 

menekan terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud yaitu 

menurunkan kemungkinan fraud, menurunkan tekanan pada karyawan agar dapat 

memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan justifikasi atau alasan terjadinya 

fraud. Pencegahan fraud adalah inisiatif, metode, dan teknik yang dapat 

menonjolkan adanya unsur-unsur yang mengarah pada fraud dan meminimalisir 

penyebabnya agar tidak berpengaruh terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan 

oleh masing-masing individu. 

Pencegahan fraud merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mekanisme 

yang membantu bahwa tindakan yang dibutuhkan telah dilakukan personil lain, 

manajemen, serta komisaris dalam organisasi untuk bisa memberikan keyakinan 

memadai agar mendapatkan tujuan organisasi (Wonar et al, 2018). Seluruh kasus 

fraud sulit teridentifikasi serta diselesaikan dengan sedini mungkin. Kecurangan 

dalam organisasi bisa menggerogoti sasaran organisasi (Suhartono, 2016). 

Pencegahan fraud selama ini sudah dilakukan oleh organisasi baik secara ekslusif 

ataupun tidak ekslusif melalui penerapan manajemen resiko terutasa sistem 

pengendalian internal serta penerapan tata kelola yang baik (Aprianto, 2015).  

Kecurangan dana desa dapat dicegah dengan mengoptimalkan sistem 

pengendalian internal yang baik dengan memperbaiki kualitas sistem pengendalian 

internalnya. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah prosedur yang digunakan 
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untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi di bidang efektivitas dan efisiensi 

operasional, keakuratan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan keamanan aset. Pengendalian internal yang 

efektif dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak etis 

ataupun menipu (Udayani dan Sari, 2017). Semakin kuat sistem pengendalian 

internal, semakin banyak kecurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dan 

dicegah, sebaliknya apabila pengendalian internal lemah maka kecurangan yang 

terjadi akan semakin besar (Putra et al., 2019). Pemerintah desa harus membangun 

sistem pengendalian internal dalam melaksanakan kinerja yang meliputi Soft 

Control dan Hard Control (Wonar et al., 2018). Sistem pengendalian internal 

digunakan untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi sumber daya 

organisasi, serta mempunyai peran penting untuk menghindari dan mendeteksi 

penipuan (fraud) dini (Pratama, 2017).  

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 

2019) serta Atmadja dan Saputra (2017), menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana 

desa. Sedangkan, hasil penelitian dari Wonar et al. (2018), menyatakan bahwa 

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

proses pengelolaan alokasi dana desa. 

Kecurangan dana desa juga dapat diantisipasi dengan cara memperbaiki 

kualitas pendidikan tiap-tiap pegawai perangkat desa yang telah memenuhi kriteria 

dari diri masing-masing. Aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa 

dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan transparan agar 
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terhindar dari tindakan penyelewengan keuangan (Amalya et al., 2017). Untuk 

memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi 

sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk menangani 

keadaan dan kondisi saat melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di tempat 

kerja. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah dan kapasitas untuk menghentikan 

kecurangan meningkat berbanding lurus dengan kompetensi pejabat pemerintah 

(Rahmawati et al., 2020). 

Penelitian oleh Widiyarta (2017), Rahayu et al., (2018), dan (Santi Putri 

Laksmi & Sujana, 2019) mengenai kompetensi aparatur desa memiliki hasil yang 

positif signifikan terhadap pencegahan fraud yaitu apabila aparatur memiliki 

kompetensi yang tinggi, maka akan terjadi peningkatan terhadap pencegahan fraud. 

Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda dari Anisykurlillah & Wardianti, (2019) 

yang menyatakan bahwa komopetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud.  

Penelitian ini menggunakan moralitas individu sebagai variabel pemoderasi.  

Semakin tinggi level moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak 

melakukan kecurangan akuntansi. Untuk mencegah kecurangan (fraud), maka 

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengedepankan dan menanamkan 

pemikiran tentang  moralitas (Novikasari, 2017). Moralitas dapat diartikan sebagai 

kualitas yang menunjukkan baik atau buruknya sikap atau perbuatan seseorang. 

Seseorang dikatakan bermoral apabila memiliki daya tarik untuk berperilaku baik 

yang memiliki nilai positif dalam penilaian kebudayaan masyarakat setempat. 

Faktanya banyak orang yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginannya 
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yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan orang lain demi keuntungan 

sendiri. Seseorang yang tidak memiliki moral cenderung akan melakukan tindakan 

atau perbuatan untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan 

membahayakan orang lain (Tarigan, 2016). Fraud triangle menjelaskan ketika 

tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan fraud tinggi namun integritas 

personal rendah maka kemungkinan terjadinya fraud akan sangat tinggi. 

Kesempatan yang dimaksud disini adalah kondisi pengendalian internal dalam 

sebuah organisasi (Dewi, 2017). 

Peneliti mengambil lokasi di seluruh desa pada kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan 

yang memperoleh anggaran dana desa sehingga dapat mewakili pokok masalah 

dalam penelitian ini. Di samping itu, adanya berbagai macam kasus kecurangan 

penggunaan dana desa yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah sehingga 

membuat peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pencegahan 

fraud dana desa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat judul mengenai 

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap 

Pencegahan Fraud Dana Desa Dimoderasi Dengan Moralitas Individu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dana desa? 
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2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dana desa? 

3. Apakah moralitas individu mampu memoderasi hubungan antara sistem 

pengendalian internal terhadap pencehagan fraud dana desa? 

4. Apakah moralitas individu mampu memoderasi hubungan antara kompetensi 

aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menguji sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dana desa. 

2. Untuk menguji kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud dana desa. 

3. Untuk menguji moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana desa. 

4. Untuk menguji moralitas individu mampu memoderasi pengaruh kompetensi 

aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran bagi 

pembaca dan peneliti selanjutnya dalam penyempurnaan fraud triangle theory dan 

agency theory. Fraud triangle theory dikemukakan oleh Cressey (1953). 

Tuanakotta (2007) menyatakan bahwa ada tiga kondisi yang umumnya timbul 

pada saat terjadi kecurangan yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), 
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dan pembenaran (razionalitation). Penelitian ini juga didukung oleh teori 

perkembangan moral oleh Kohlberg (1969). Teori perkembangan moral 

digunakan untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. 

2. Manfaat Praktis: 

Bagi pemerintah yaitu sebagai dasar pemerintah dalam meningkatkan 

pengawasan terhadap dana desa agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 

aparatur desa dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

menambah wawasan bagi mahasiswa (umumnya) dan akuntan (khususnya) 

mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan kecurangan dan pencegahan fraud 

dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, untuk masyarakat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran aparatur desa dalam 

penggunaan dana desa dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam 

pengawasan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh 

aparatur desa karena bagaimanapun dana desa tersebut adalah milik masyarakat 

desa.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Fraud Triangle Theory 

Segitiga kecurangan atau fraud triangle theory pertama kali dikemukakan 

oleh Cressey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan alasan mengapa orang 

melakukan fraud, yaitu ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa 

diselesaikan dan bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang 

mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang 

dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang 

dipercayakan kepada mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari 

pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan 

merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran 

bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Tuanakotta 

(2007) mengemukakan bahwa ada tiga kondisi yang umumnya timbul pada saat 

terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan 

pembenaran (razionalitation).    

1. Tekanan (pressure) 

Tekanan yaitu adanya insentif dan kebutuhan untuk melakukan 

kecurangan (fraud). Hampir semuanya mungkin berada di bawah tekanan, 

termasuk masalah keuangan dan nonkeuangan, tekanan gaya hidup, dan masalah 

ekonomi. Menurut Statement on Auditing Standars (SAS) No. 99, 

mengidentifikasi empat kategori situasi yang sering ada di bawah tekanan dan 

mungkin mengakibatkan penipuan. Situasi atau kondisi tersebut meliputi 
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stabilitas moneter, tekanan dari luar, kebutuhan keuangan individu, dan tujuan 

keuangan. Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan 

tindakan fraud.  

2. Kesempatan (opportunity) 

Kesempatan yaitu suatu keadaan ketika seseorang membuka peluang 

untuk terjadinya kecurangan (fraud), seperti tidak adanya prosedur yang cukup, 

sulit untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan, tidak ada akses informasi, atau 

tidak memberikan hukuman kepada pelaku kecurangan (fraud). Kesempatan 

adalah salah satu dari tiga komponen kecurangan dan  merupakan elemen 

fundamental yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan 

dari struktur organisasi sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 

peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan 

sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun 

pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini. Organisasi harus 

menetapkan kebijakan, prosedur, kontrol yang efektif, dan menempatkan 

karyawan pada posisi yang memungkinkan mereka untuk mencegah penipuan 

dan mendeteksi fraud secara efektif ketika terjadi. 

3. Pembenaran (razionalitation) 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan 

bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah pembenaran. Menurut 

Spillane (2003), pembenaran adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang 

tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung, 

pembenaran menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang 
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tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Penyebab pembenaran adalah adanya 

kualitas, disposisi, atau seperangkat prinsip moral yang memungkinkan orang-

orang tertentu untuk melakukan kecurangan atau adanyaindividu yang cukup 

tertekan yang membuat mereka membenarkan melakukan kecurangan (Adelin 

dan Eka, 2013). Menurut Dowinda (2017), pembenaran adalah komponen 

penting dari kecuangan, dimana pelaku mencari penjelasan atas perilakunya, 

misalnya: (1) bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-

orang yang dicintainya, (2) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa 

seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah ia dapatkan sekarang 

(posisi, gaji, promosi, dan lainnya), dan (3) perusahaan telah mendapatkan 

keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil 

bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Aspek fraud triangle theory yang 

paling sulit untuk diukur adalah pembenaran.  

B. Teori Perkembangan Moral Kohlberg 

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam 

penelitian etika adalah model Kohlberg (1969). Menurut Kohlbreg tahapan 

perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang 

berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ia akan melakukan penelitian 

berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku idividu 

dalam menyikapi persoalan moral yang sama. Kemudian ia membuat klasifikasi 

atas respon dari individu ke dalam enam tahap yang berbeda. Terdapat tiga tahapan 

perkembangan moral, yaitu tahapan pra-conventional, tahapan conventional, dan 

tahapan post-conventional (Dennyningrat dan Saputra, (2018). 
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Tahapan pre-conventional merupakan tahapan yang paling rendah. Pada 

tahapan ini individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap 

hukum/peraturan yang ada. Selain itu, individu pada level moral ini juga akan 

memandang kepentingan sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. 

Pada tahap kedua, yaitu conventional dimana dalam tahapan ini individu akan 

mendasarkan tindakan persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga norma-

norma yang ada pada masyarakat. Tahap terakhir, yaitu post-conventional yang 

merupakan tahap tertinggi dimana individu mendasari tindakannya dengan 

memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-

hukum universal. 

Kecurangan akuntansi sangat erat kaitannya dengan etika. Kecurangan 

akuntasi merupakan suatu tindakan ilegal sebagai bagian dari perilaku tidak etis, 

oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha 

penegakan standar moral. Beberapa penelitian dibidang etika menggunakan teori 

perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu 

tindakan. Mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk 

mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama 

berkaitan dengan etika (Setiawan dan Helmayunita, 2017). Wilopo (2006) 

menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin 

cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi. 

C. Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 yang  

membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang 
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integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.” Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur 

yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai 

ketercapaian tujuan organisasi dengan kategori; efektivitas dan efisiensi operasi, 

keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan pengamanan yang berlaku.  

Lestari dan Supadmi (2017) menyatakan sistem pengendalian internal adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset 

perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan aksesibilitas informasi keuangan 

yang benar serta menjamin bahwa semua karyawan telah mematuhi kebijakan 

manajemen dan persyaratan peraturan perusahaan. Kesalahan, kecurangan, 

pencurian, dan penyelewengan harus dicegah dan dihindari dengan menggunakan 

sistem pengendalian internal seefektif mungkin. Pengendalian internal yang efektif 

dapat mengurangi besarnya kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi, 

sebaliknya jika pengendalian tersebut tidak efektif maka kecenderungan akan 

terjadinya kecurangan akuntansi akan semakin besar.  

Suatu organisasi dinyatakan pengendalian internalnya bagus ketika 

menerapkan komponen-komponen dari Commite Of Sponsoring Organizations 

(COSO) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, menilai risiko, informasi dan 
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komunikasi, aktivitas kontrol, dan pemonitoran (pemantauan dari pelaksanaan 

pengendalian). 

Sistem pengendalian internal adalah prosedur yang digunakan untuk 

memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian dapat direalisasikan 

(Marshall dan Paul, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., 

(2018) menyatakan bahwa: “Sistem Pengendalian Internal di desa meliputi soft 

control dan hard control. Soft control meliputi penegakan integritas dan nilai etika 

kepada desa, perangkat desa, non perangkat desa, adanya kepemimpinan yang 

kondusif, keteladanan di desa dan pengawasan oleh masyarakat desa. Sementara 

itu, hard control yaitu adanya peraturan dan kebijakan, peran Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) dan penggunaan sistem aplikasi yang membantu desa 

dalam berakuntabilitas, mematuhi peraturan perunang-undangan, dan pengamanan 

pencatatan aset desa.”  

D. Kompetensi Aparatur Desa 

Kompetensi adalah kumpulan informasi, keterampilam, sikap, dan sifat-sifat 

pribadi lainnya yang dapat diuji dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan 

dan ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan untuk mencapai 

keberhasilan dalam suatu pekerjaan Marwansyah (2012). Kompetensi pegawai 

adalah kemampuan dari diri individu untuk bekerja yang mencakup aspek 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. 

Menurut penelitian Widiyarta et al., (2017) jika setiap pegawai memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan, penggelapan atau kecurangan dana desa bisa 

dikurangi. Dari sini terlihat jelas bahwa aparatur desa memiliki keterampilan yang 
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diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Untuk membantu 

pemerintah desa dalam mengelola dana desa maka, dibutuhkan peran dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), fasilitator tenaga pendamping utamanya dalam 

pengelolaan dana desa dan sistem informasi harus turut dilibatkan sehingga mampu 

memberikan peran di dalam pengelolaan dana desa. Dengan melihat pentingnya 

pengembangan kemampuan/kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

organisasi, maka perlu adanya program-program yang dikembangkan oleh 

organisasi itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi SDM (Saputra et al., 2019).   

Menurut Made et al (2017) ada beberapa karakteristik kompetensi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Attitude (Sikap), yaitu terdiri dari inisiatif dalam bekerja, keramahan dan 

kesopanan, independensi, kemampuan profesional, dan lingkungan pekerjaan. 

2. Knowledge (Pengetahuan), adalah kemampuan dan pengalaman yang dimiliki 

masing-masing diri individu untuk meningkatkan pengetahuan 

3. Skills (Kemampuan), adalah keahlian baik keahlian formal maupun informal 

yang ada dalam diri individu dan kemampuan untuk mencari solusi. 

Faktor penting yang dapat membantu untuk mengurangi kecurangan dalam 

memastikan bahwa pegawai telah mengelola keuangan desa sesuai dengan 

perannya dan peraturan perundang-undangan yang relevan adalah kompetensi 

mereka (Saputra et al., 2019). Kompetensi dari SDM yaitu kemampuan dari 

individu yang mencakup kapasitas dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya 

pegawai perangkat desa akan berfungsi dengan baik jika aparatnya kompeten. 
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Pendidikan formal, pengalaman dalam bidang pekerjaan, dan pelatihan baik hard 

skill maupun soft skill semuanya mempromosikan sumber daya perangkat desa 

yang baik (Wulandari, 2021).  

Laporan keuangan dana desa yang disusun pegawai sebenarnya bergantung 

pada keahlian dan kemampuan aparatur untuk menghindari potensi pemalsuan 

keuangan desa dan informasi yang tidak akurat. Pengguna laporan keuangan akan 

tertipu akibat ketidakakuratan informasi dan penyusunan laporan yang tidak sesuai 

dengan standar. Berdasarkan konsep-konsep yang ada, tampak bahwa kompetensi 

sumber daya manusia dan pencegahan fraud berbanding lurus, semakin baik 

kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin tinggi pula 

seseorang untuk tidak melakukan kecurangan (Ardiyanti dan Supriadi, 2018). 

Semakin tingginya tingkat kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh aparatur 

maka pemahaman mengenai upaya pencegahan kecurangan juga dapat meningkat 

sehingga potensi terjadinya tindak korupsi mampu diminimalisir. 

E. Moralitas Individu 

Bartens (1993) menegaskan bahwa moralitas dan moral pada dasarnya 

memiliki arti yang sama. Istilah moral mengacu pada prinsip dan standar yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menentukan perilaku yang 

sesuai. Moralitas adalah kualitas moral atau seperangkat prinsip dan nilai yang 

terkait dengan perilaku benar dan salah pada orang. Moralitas individu menurut 

Yulianti (2016) dapat dianggap sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang 

baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan manusia, yang mana manusia dapat 
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membedakan baik buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat 

mewujudkan dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.  

Merawati dan Mahaputra 92017) menyatakan bahwa level penalaran moral 

individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Syaparuddin et al., (2020) 

mengatakan ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami moral. Pertama, 

moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, 

bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku dalam lingkungannya. Kedua, moral sebagai perangkat ide-ide 

tentang tingkat laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh 

sekelompok manusia dia dalam lingkungan tertentu. Terakhir, moral adalah ajaran 

tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama 

tertentu. 

Perintah untuk memiliki moralitas yang baik diatur dalam Al-Qur’an, 

sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2:153. 

ابرِِين  بْرِ  وَالصَّلاةَِ  إِنَّ  اّللَ  مَعَ  الصَّ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  آمَنوُاْ  اسْتعَِينوُاْ  باِلصَّ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

 

Tafsir Ibnu Kasir (Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq 

Al-Sheikh, 2005) dalam ayat ini menyatakan bahwa setelah Allah Swt 

menerangkan perintah untuk bersyukur kepada-Nya, maka melalui ayat ini Dia 

menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah 

menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong serta pembimbing. Karena 
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sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia 

mensyukurinya dan atau berada dalam cobaan, lalu iya bersabar menanggungnya.  

Sebagaimana tafsir tersebut seorang pegawai yang dituntut untuk 

menerapkan moralitas yang baik dan sabar dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan selalu mengucapkan atau melakukan perkataan yang benar dan 

jujur agar bebas dari kedustaan dan kethalilan. Semakin tinggi moralitas individu 

yang dimiliki oleh seorang pegawai maka dapat dipercaya pegawai tersebut tidak 

akan melakukan fraud (kecurangan) dalam mengelola keuangan terutama lebih 

menanamkan sikap kejujuran. 

Manusia menggunakan istilah moral untuk menggambarkan diri mereka 

sendiri atau individu lain yang berperilaku dengan menjunjung tinggi prinsip-

prinsip moral, sedangkan immoral mengacu pada seseorang yang bertindak tidak 

etis dan tidak memiliki kedudukan moral di mata orang lain (Bellyanti dan Rasmini, 

2016). Proses pembentukan moral menurut Azizah (2006) melibatkan empat 

tahapan penting yaitu: 

1. Menginterpretasikan situasi dalam rangka memahami dan menentukan tindakan 

apa yang mungkin untuk dilakukan terhadap keseluruhan masalah yang ada. 

2. Menggambarkan apa yang harus dilakukan dengan menerapkan suatu nilai 

moral pada situasi tertentu dengan tujuan untuk menetapkan suatu perilaku 

moral. 

3. Memilih diantara nilai-nilai moral untuk memutuskan apa yang secara aktual 

akan dilakukan. 

4. Melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral. 
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F. Penggunaan Dana Desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2016, desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-susul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reublik Indonesia (Astuti dan 

Yulianto, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.  

Menurut PERMENDES No. 19 Tahun 2017 pada Bab 3 pasal 4 terdapat lima 

poin yang disbutkan tentang priotitas penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut: 

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakn untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kegiatan 

produk unggulan desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olahraga 

desa sesuai dengan kewenangan desa. 

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan unit usaha yang di kelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama. 
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5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan 

dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat diruang publik yang 

dapat diakses masyarakat desa. 

G. Pencegahan Fraud  

Menurut Ayem dan Kusumasari (2020), fraud adalah perilaku menyimpang 

atau perbuatan melanggar hukum yang bersangkutan dan dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu. Fraud yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi 

dimana pelakunya malah kebanyakan melibatkan pejabat dari tingkat pusat hingga 

melibatkan instansi di bawahnya. Korupdi terjadi di Indonesia kini telah berubah 

menjadi suatu budaya dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Prabowo dan Cooper 

(2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, korupsi merupakan suatu hal 

yang normal sejak masa orde baru.  

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan 

kecurangan dalam beberapa kelompok (Binus University, 2018): 

1. Kecurangan laporan keuangan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen dalam bentuk salah saji mterial laporan keuangan yang merugikan 

investor dan kreditor. 

2. Penyalahgunaan aset, dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan 

kecurangan atas persediaan dan aset lainnya serta pengeluaran-pengeluaran 

biaya secara curang. 

3. Korupsi, menurut ACFE korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, 

suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. 
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Kecurangan biasanya dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab 

yang merasa bahwa kebutuhan organisasi adalah juga kebutuhan karyawannya. 

Akibatnya, mereka memaafkan penggunaan dana organisasi untuk kesejahteraan 

pribadi karyawan. Permasalahan yang ditemukan oleh KPK terhadap pengelolaan 

uang desa di daerah yang undang-undangnya tidak memadai dan kewenangannya 

masih tumpang tindih (Saputra et al., 2019). Tujuannya adalah untuk mengurangi 

jumlah korupsi yang dilakukan oleh individu yang korup, terutama mereka yang 

dipekerjakan oleh pemerintah desa. Tindakan pencegahan fraud harus dilakukan 

untuk mencegah bertambahnya kerugian negara akibat penyelewengan dana desa. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap karyawan dalam suatu perusahaan 

untuk menghindari penyelewengan dikenal sebagai pencegahan kecurangan 

(fraud). Karyono (2013) mendefinisikan pencegahan fraud sebagai segala tindakan 

yang dilakukan untuk menggagalkan potensi pelaku, mengurangi ruang gerak, dan 

mengidentifikasi aktivitas yang rentan terhadap fraud. Segala bentuk kecurangan 

yang terdeteksi harus segera ditindak lanjuti secara tuntas tanpa pandang hulu siapa 

pelakunya agar mempunyai daya kerja mencegah. Untuk menghindari kecurangan 

di sektor publik, beberapa undang-undang dan peraturan harus disahkan. Peraturan 

perundang-undangan tersebut harus mencakup berbagai konsekuensi yang 

dimaksudkan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi terjadinya 

kecurangan.  

Pencegahan fraud merupakan wujud upaya preventive  yang dapat dilakukan 

oleh masing-masing individu dalam suatu organisasi agar tidak terjadi 

penyelewengan. Wijayanti et al., (2020) serta Paramitha dan Adiputra (2020) 
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mengemukakan beberapa indikator dalam pengukuran pencegahan fraud  yaitu 

adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan, evaluasi kinerja pemerintah 

desa, budaya kejujuran, keberadaan sanksi, dan penerapan sistem. Upaya 

pencegahan fraud diharapkan dapat menekan adanya peluang fraud, memperkecil 

adanya dorongan orang-orang untuk melakukan fraud  dan membuka pemikiran 

seseorang bahwa kecurangan adalah tindakan kejahatan meskipun bukan kejahatan 

fisik, akan tetapi pelaku fraud dapat dipidanakan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku karena dapat merugikan berbagai pihak yang ada di dalam 

maupun di luar organisai. Hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola 

keuangan yang baik, juga untuk tata kelola pemerintahan desa yang mampu 

berdampingan serta dapat terhindar dari asimetri informasi (Saputra et al., 2019).  

H. Penelitian Terdahulu  

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan 

rujukan atau referensi dalam penyusunan penelitian ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Hasil 

Penelitian 

1 Niken 

Wulandari 

(2021) 

Pengaruh kompetensi 

aparatur desa, komitmen 

organisasi dan sistem 

pengendalian internal 

terhadap upaya 

pencegahan fraud 

pengelolaan dana desa. 

(Studi Kasus Empat Belas 

Desa di Kecamatan 

1. kompetensi aparatur desa 

dan sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif 

terhadap upaya pencegahan 

fraud pengelolaan dana desa. 

2. Komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap upaya 

pencegahan fraud pengelolaan 

dana desa. 
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Wonosori Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2020) 

2 Wahyudi 

(2021) 

Pengaruh moralitas 

individu, kompetensi 

aparatur, sistem 

pengendalian internal dan 

budaya organisasi 

terhadap pencegahan 

fraud pengelolaan 

keuangan desa. (Studi 

Empiris pada pemerintah 

desa di Kecamatan Bathin 

Solapan Kabupaten 

Bengkalis) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa moralitas individu, 

kompetensi aparatur, sistem 

pengendalian intern, dan 

budaya organisasi merupakan 

variabel independen yang 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Selain itu, 

penelitian ini menunjukkan 

bahwa kecurangan lebih baik 

dicegah dengan semakin 

tingginya tingkat moralitas 

individu dan keterampilan 

aparatur, serta sistem 

pengendalian internal dan 

budaya perusahaan. 

3 Made Rio 

Anggara, Erni 

Sulindawati, dan 

Nyoman Putra 

Yasa 

(2020) 

Pengaruh komitmen 

organisasi, sistem 

pengendalian internal, 

moralitas individu, dan 

integritas terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada 

pengelolaan keuangan 

desa. (Studi Empiris pada 

Desa se-Kabupaten 

Buleleng) 

Berdasarkan temuan analisis 

data penelitian ini, terdapat 

kecenderungan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Buleleng, dan 

kecenderungan ini secara 

signifikan dan negatif 

dipengaruhi oleh komitmen 

organisasi, sistem pengendalian 

intern, moralitas individu, dan 

integritas. 

4 Anandita Zulia 

Putri dan Frida 

Dwi Prasiwi 

(2021) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pencegahan Fraud dalam 

pengelolaan keuangan 

desa 

Menurut hasil pengujian 

penelitian ini, budaya 

organisasi dan kompetensi 

kompetensi aparatur tidak 

berpengaruh dalam pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan desa. Sementara itu, 
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mekanisme pengendalian 

internal dan moralitas 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

5 Jihan Fathia dan 

Mirna Indriani 

(2022) 

Pengaruh sistem 

pengendalian internal 

terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) 

pengelolaan dana desa 

dengan moralitas individu 

sebagai pemoderasi. 

(Studi di Desa 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Aceh) 

Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem 

keuangan desa berkontribusi 

langsung terhadap pengurangan 

kecurangan. Kehadiran sistem 

yang terintegrasi dan 

kooperatif dapat membuat 

aplikasi sistem keuangan desa 

lebih mudah digunakan dan 

dioperasikan, serta 

menciptakan pelaporan yang 

bertanggung jawab dalam 

penatausahaan uang desa untuk 

mengurangi kecurangan. 

Pengaruh sistem keuangan desa 

terhadap pencegahan 

kecurangan dapat dimoderasi 

oleh moralitas individu. 

6 Provita 

Wijayanti dan 

Rustam Hanafi 

(2018) 

Pencegahan fraud pada 

pemerintahan desa 

1. Secara parsial karakteristik 

personal yang berpengaruh 

pada kecenderungan fraud 

adalah usia dan pengalam kerja 

dengan arah pengaruh negatif. 

2. Pengendalian internal yang 

efektif dan moralitas individu 

secara parsial berpengaruh 

negatif pada kecenderungan 

fraud.  

3. Jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan budaya etis 

organisasi tidak berpengaruh 

pada kecenderungan fraud. 
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7 Widya Vitta 

Adhivinna, 

Mega Selawati, 

dan M. 

Sulkhanul 

Umam 

(2022) 

Kompetensi Aparatur dan 

Sistem Pengendalian 

Intenal pada Pendegahan 

Fraud dalam Pengelolaan 

Dana Desa 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur tidak 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa. 

Semakin rendak atau tinggi 

kompetensi yang dimiliki oleh 

aparatur desa tidak 

mempengaruhi tingkat 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa. 

Sedangkan, sistem 

pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa. 

Semakin tinggi sistem 

pengendalian internal maka 

akan berdampak pada aktivitas 

pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa yang 

semakin baik. 

8 Luh Ayu 

Marsita Dewi 

dan Gusti Ayu 

Eka Damayanthi 

(2019) 

Pemoderasi Pengaruh 

Kompetensi Aparatur 

Desa dan Sistem 

Pengendalian Internal 

pada Pencegahan Fraud 

Berdasarkan hasil penelitian 

yaitu locus of control mampu 

memperkuat hubungan 

kompetensi aparatur desa dan 

sistem pengendalian internal 

pada pencegahan fraud. 

9 Cris Kuntadi, 

BhayaAdi 

Puspita dan 

Achmad Taufik 

(2022) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pencegahan Kecurangan: 

Sistem Pengendalian 

Internal, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, 

Kesesuaian Kompensasi 

Berdasarkan teori dan 

pembahasan dari penelitian ini, 

menunjukkan hasil bahwa 

sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud. Sedangkan, 

kompetensi sumber daya 

manusia dan kesesuaian 

kompensasi berpengaruh 
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negatif terhadap pencegahan 

fraud. 

10 Fithriyah Dien 

Hawa, M. Agus 

Sudrajat dan 

Moh. Ubaidillah 

(2021) 

Pengaruh Tata Kelola dan 

Budaya Organisasi 

terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

dengan Sistem 

Pengendalian Internal 

Sebagau Variabel 

Moderasi 

Hasil dari penelitian ini 

meunjukkan bahwa tata kelola 

dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Namun, sistem 

pengendalian internal tidak 

berpengaruh dalam 

memoderasi akuntabilitas 

pegelolaan dana desa. 

11 Nengah Eka 

Dana Wirahadi 

(2022) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen 

Organisasi dan 

Kompetensi Aparatur 

Desa terhadap 

Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa 

Adapun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memberikan imbas 

penguatan pada pencegahan 

fraud. Komitmen organisasi 

berdampak pada pencegahan 

fraud di suatu organisasi. 

Semakin baik suatu kompetensi 

aparatur desa maka pencegahan 

fraud pun akan semakin baik. 

12 Marwah Yusuf, 

Aswar, Irmawati 

Ibrahim, 

Yusdhaniar dan 

Fulia Indah 

Waty 

(2018) 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur, Sistem 

Pengendalian Intern Dan 

Moralitas Individu 

Terhadap Pencegahan 

Fraud Dana Desa (Pada 

Pemerintahan Desa 

Sekecamatan Adonara 

Tengah) 

Dari hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan dari penelitian 

ini, dikemukakan hasil bahwa 

kompetensi aparatur desa, 

sistem pengendalian intern dan 

moralitas individu berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pencegahan fraud dana desa 

pada pemerintahan desa 

sekecamatan Adonan Tengah. 
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I. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu model atau format yang 

menggambarkan arah penelitian beserta dengan variabel-variabel yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian. Merujuk pada defenisi tersebut, kerangka 

konseptual penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis 

1. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa 

Fraud triangle theory mengemukakan tiga kondisi yang umumnya 

timbul pada saat terjadi kecurangan. Peluang dan kesempatan adalah hal yang 

paling mungkin diminimalisir dengan pengendalian internal (Eka Putra & 

Latrini, 2018). Sebuah organisasi harus dikendalikan oleh orang-orang yang 

bekerja di dalamnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat 

tercapai. Dalam proses pengendaliannya akan memaksa manajemen pada 

seluruh tingkatan untuk memastikan dan mengontrol bahwa orang-orang yang 

bekerja di dalamnya mengimplementasikan strategi yang dimaksud dengan 

H4 H3 

H1 

H2 
Kompetensi 

Aparatur Desa 

 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

 
Pencegahan 

Fraud  

Dana Desa 

 

Moralitas Individu 
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efektif dan efisien. Menurut Rizky dan Fitri (2017), pengendalian internal 

merupakan proses yang dipengaruhi manajemen untuk memberikan keyakinan 

yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap 

perundang-undangan yang berlaku dan keandalan pelaporan keuangan. Salah 

satu cara untuk mencegah timbulnya fraud yaitu dengan merancang sistem 

yang dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang cukup memadai 

sehingga kecurangan sulit dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak dari luar 

perusahaan (Eliza, 2015). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hanafi (2018) 

tentang pencegahan fraud pada pemerintahan desa, menunjukkan hasil bahwa 

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada 

pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Atmadja dan Saputra (2017), Bachtiar dan Ela Elliyana (2020), Putri dan 

Sujana (2019), dan Jalil (2018) tentang pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal dan 

kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa. Hal tersebut memperjelas bahwa pengendalian internal 

bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang reliable tetapi juga 

menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi 

dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dibangun hipotesis: 

H1: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan terhadap 

Pencegahan Fraud Dana Desa 
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2. Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa 

Kompetensi merupakan kapasitas individu, lembaga atau sistem dalam 

menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan fraud triangle theory  

yang menjelaskan pentingnya suatu instansi untuk meminimalkan kesempatan 

terjadinya kecurangan, dimana kesempatan dapat diminimalisir oleh aparatur 

desa yang kompeten. Kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan 

organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleks permasalahan, dan masa 

depan yang belum pasti (Sutrisno, 2009).  

Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus memiliki 

kompetensi aparatur yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan 

keuangan desa serta memahami peraturan dan prosedur mengenai pengelolaan 

keuangan desa beserta tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah. Hal 

tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan 

desa dan ketidaksesuaian laporan yang dibuat berdasarkan standar pengelolaan 

keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan 

pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran, aparatur desa harus memahami 

regulasi mengenai kebijakan tata kelola desa yang telah diatur oleh undang-

undang. Kompetensi aparatur desa yang memadai akan mencegah terjadinya 

fraud dalam pengelolaan dana desa. 

Hasil penelitian dari Widiyarta (2017) menyatakan bahwa kompetensi 

aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hubungan antara 
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kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa 

adalah semakin tinggki kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan 

berdampak pada meningkatknya pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Sejalan dengan hasil penelitian yang juga dilakukan oleh 

Islamiyah et al., (2020), Widiyarta et al., (2017), Purnamawati dan Adnyani 

(2019), dan Saputra et al., (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur 

desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

dana desa, dimana semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur 

desa maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa. Melanjutkan kalimat di atas, maka dapat disusun 

hipotesis berikut: 

H2: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Signifikan terhadap 

Pencegahan Fraud Dana Desa 

3. Moralitas Individu Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Pencegahan Fraud Dana Desa 

Penelitian Najahningrum (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), 

dan Fauwzi (2011) menunjukkan bahwa dengan adanya suatu sistem 

pengendalian internal yang efektif oleh instansi hal ini dapat menurunkan 

tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika kualitas sistem 

pengendalian internal yang buruk maka hal itu akan menjadi kesempatan bagi 

karyawan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, semakin baik sistem 

pengendalian internal di dalam suatu instansi maka dapat menurunkan tingkat 

terjadinya fraud. Namun, sistem pengendalian internal tidak luput dari 
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kelemahannya, kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku 

kecurangan (Martani dan Zaelani, 2011).  

Moralitas merupakan aspek fundamental untuk menilai baik atau 

buruknya perilaku seseorang. Teori perkembangan moral memberikan tiga 

tahapan dalam perkembangan moral yaitu tahap pra-conventional, tahap 

conventional, dan tahap post-conventional untuk mengobservasi dasar individu 

melakukan suatutindakan. Puspasari dan Suwardi (2012) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki moralitas yang tinggi dengan sistem pengendalian 

internal yang baik, cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi 

bahkan mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya fraud.  

Dewi (2017) menyatakan adanya interaksi antara moralitas individu 

dengan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi yang mana 

pengendalian internal tergantung pada moralitas individu. Individu dengan 

moralitas rendah tidak mempermasalahkan ada tidaknya pengendalian internal 

dalam melakukan kecurangan. Tetapi, individu dengan moralitas yang tinggi 

ketika dihadapkan dengan kondisi terdapat pengendalian internal, kecurangan 

yang dilakukan cenderung lebih rendah dibanding kondisi tidak terdapat 

pengendalian internal. Atmadja dan Saputra (2017) berpendapat bahwa 

moralitas yang baik dari aparatur pemerintah desa mendukung segala 

kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri dengan implementasi sistem 

pengendalian internal yang baik dan mampu mencegah terjadinya fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh 



34 
 

 
 

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga pengawas keuangan 

independen.  

H3: Moralitas Individu memoderasi Sistem Pengendalian Internal 

terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa 

4. Moralitas Individu Memoderasi Kompetensi Aparatur Desa Terhadap 

Pencegahan Fraud Dana Desa 

Teori perkembangan moral mengemukakan bahwa seseorang memiliki 

penalaran moral yang berbeda-beda. Semakin tinggi tahap perkembangan 

moral seseorang, semakin terlihat moralitas yang lebih baik. Moralitas 

mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial 

yang membedakan antara yang benar dan salah, sehingga moralitas pada 

seorang aparatur desa sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, 

berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel, dan tidak korupsi 

(Aranta, 2013).  

Hasil penelitian dari Aranta (2013) menyatakan bahwa moralitas 

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi yang 

berarti bahwa semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki aparatur maka 

kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga 

akan semakin menurun. Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Widiyarta et 

al., (2017) dan Laksmi dan Sujana (2019) yang menegaskan bahwa kompetensi 

aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana 

desa. Jika kompetensi dari seorang aparatur atau perangkat desa itu tinggi, 
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maka kualitas pencegahan fraud pengelolaan dana desa juga semakin tinggi. 

Hal ini sejalan dengan riset yang juga dilakukan oleh Puspasari dan Suwandi 

(2015) yang menyatakan bahwa moralitas aparatur memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap kecenderungan melakukan kecurangan (fraud). 

H4: Moralitas Individu Memoderasi Kompetensi Aparatur Desa 

terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2013) dapat 

diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu 

realitas yang dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukut, hubungan 

variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka 

dan analisisnya menggunakan statistika (Sugiyono, 2008). 

Penelitian ini dilakukan pada kantor desa se-Kecamatan Masalle, Kabupaten 

Enrekang. Alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pencegahan fraud dana desa di pemerintahan Desa se-

Kecamatan Masalle.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suati populasi. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data 

untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari 

subjek penelitian. Tipe penelitian yang paling umum dari penelitian deskriptif ini 
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meliputi penelitian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, 

ataupun prosedur (Kuncoro, 2013). 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi objek atau subjek yang memiliki 

karakteristik selanjutnya diteliti serta diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian (Sugiyono, 2015). Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau 

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 

2013). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa se-Kecamatan 

Masalle, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili 

populasi penelitian. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari 

populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan 

digeneralisasi terhadap populasi (Suryani dan Hendrayadi, 2015). Pengambilan 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana 

penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan 

atau tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris 

desa, bendahara desa dan beberapa staf yang memiliki pengalaman kerja 1 tahun 

serta mempunyai tupoksi dalam penggunaan dana desa. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Data 

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

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian 

(responden).  
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan tidak melalui 

media perantara. Menurut Sugiyono (2011) data primer adalah data yang didapat 

secara langsung dari sumber data. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti melalui kuesioner yang dibagikan kepada staf pegawai kantor desa se-

Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan menggunakan kuesioner, dimana kuesioner merupakan 

bentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 

dijawab oleh responden dan telah dilengkapi dengan alternatif jawaban atas 

pernyataan yang memudahkan responden untuk memilih jawaban yang sesuai. 

Untuk memperoleh data yang sebenarnya, kuesioner diberikan secara langsung 

kepada responden sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Responden diminta untuk 

mengisi daftar pernyataan tersebut, kemudian peneliti akan mengambil angket yang 

telah diisi. Untuk memperoleh data yang sebenarnya, kuesioner dibagikan secara 

langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat respon (aparatur 

desa) di Kecamatan Masalle. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket atau 

kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel Sistem Pengendalian 
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Internal (X1), Kompetensi Aparatur Desa (X2), Pencegahan Fraud Dana Desa (Y), 

dan Moralitas Individu sebagai variabel pemoderasi (Z). Untuk mengukur pendapat 

responden digunakan 5 skala likert dengan memberi skor dari jawaban kuesioner 

yang diisi responden dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Simbol Jawaban Angket Penelitian Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel ke variabel yang lain. Agar data yang dikumpulkan tersebut bermanfaat 

maka harus diolah terlebih dahulu agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda 

untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 21.  

1. Analisis Data Deskriptif 

Analisis ini berisi mengenai bahasan secara deskriptif terkait tanggapan 

yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara apa adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Statistik 

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 
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rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011).   

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Matondang, 2009). Uji validitas dimaksukkan untuk mengukur 

kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian sehingga dapat 

dikatakan instrument tersebut valid (Prayoga, 2019). Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Khairi, 2019). Kriteria 

pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut 

valid 

2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak 

valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau 

konstruk dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika 

jawaban terhadap pernyataan adalah kosisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2013). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau 

pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur reliabilitas 
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dengan uji statistik. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbachs 

alpha > 0,6 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbachs alpha < 0,6 (Siddiq, 

2019). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang 

diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model 

regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji 

aumsi klasik mencakup hal sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat danvariabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan 

dengan: 

1) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal 

2) Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, 

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan dari one-simple kolmogorov-smirnov adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 

0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel tersebut tidak orthogonal (Indriani, 2017). Variabel orthogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 

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

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

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

multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas (Sari, 2020). Model regresi yang baik adalah 

model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau 

tidaknya pole tertentu pada grafik Scatter Plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pole tertentu pada grafik Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y dan Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah risidual (Ghozali, 

2013). Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah 

dengan uji glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut 

residual terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikannya di atas 0,05 

maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Berganda  

Pengujian hipotesis terhadap dampak variabel dependen dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi liniear berganda (Multiple Regression). Analisis 

regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,....Xn) dengan variabel dependen (Sugiyono, 2013). 
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji variabel satu atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun 

simultan. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis 1 dan 2. 

Secara sistematis rumus untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan: 

Y  : Pencegahan Fraud dana desa 

α  : Konstanta 

X1  : Sistem Pengendalian Internal 

X2  : Kompetensi Aparatur Desa 

β1 – β2 : Koefisien regresi berganda 

e  : Error term 

b. Uji Regresi Moderasi dengan Moderated Regression Analysis (MRA)  

Ghozali (2016) menyatakan bahwa Moderated Regression Analysis 

(MRA) adalah metode yang menggunakan suatu pendekatan yang bersifat 

analitik dalam memperkuat atau memperlemah integritas sebuah sampel. 

Model kedua dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Moderated 

Regression Analysis (MRA) yang dilakukan dengan membuat variabel 

interaksi, dimana variabel interaksi diperoleh dari perkalian antara variabel 

independen (X) dengan variabel moderasi (M). 
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Tabel 3. 2 

Kriteria Penentu Variabel Moderasi 
 

No Tipe Moderasi Koefision 

1 Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 

b3  Tidak Signifikan 

4 Prediktor 
b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber : Bulutoding et al. (2020) 

Keterangan: 

b2: variabel Moralitas Individu 

b3: variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas. 

Model dari Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3M + β4X1*M + β5X2*M + e 

Keterangan: 

Y : Pencegahan Fraud dana desa 

X₁ : Sistem Pengendalian Internal 

X₂   : Kompetensi Aparatur Desa 

M : Moralitas Individu 

X1*M : Interaksi antara sistem pengendalian internal dan moralitas individu 

X2*M : Interaksi antara kompetensi aparatur desa dan moralitas individu  

α  : Konstanta 

ß1- ß5 : Koefisien Regresi  

e  : Error Term 
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Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan atau hasil tentang 

koefisien determinan (R²), Uji F, dan Uji t untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian. Berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni: 

1) Koefisien Determinan (R2) 

Imam (2013) mengatakan bahwa koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variasi 

variabel dependennya. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi 

dilihat dari besarnya nilai R Square (R2). Untuk mengetahui seberaoa jauh 

variabel bebas sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa. Nilai R2 mempunyai 

interval anatara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar 

(mendekati 1_ berarti variabel bebas dapar memberikan semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan, untuk 

variabel dependen sangat terbatas. Kriteria dalam analisis koefisien 

determinasi adalah: 

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

terhadao variabel dependen tidak kuat 

b) Jika Kd mendekati angka satu (1) berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen kuat 

2) Uji Statistik F (Simultan) 

Pengujian koefisien secara simultan adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel independensi secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan 
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Fhitung dengan Ftabel pada tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df). 

Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat: 

a) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

(1) Apabila Fhitung > Ftabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

(2) Apanila Fhitung < Ftabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak dapat mempengaruhi variael 

dependen secara signifikan. 

b) Melihat Probabilities Values 

Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 

(1) Jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(2) Jika probabilitas < 0.05 maka hipotesis diterima 

3) Uji T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau 

ditolak ada dua cara yang dapat dipilih, yaitu: 

a) Membandingkan Thitung dengan Ttabel 

(1) Jika Thitung > Ttabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh 

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. 



48 
 

 
 

(2) Jika Thitung < Ttabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. 

b) Melihat Probabilities Values 

Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 

(1) Jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(2) Jika probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima 

(3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau 

negatif) walaupun berada di bawah tingkat signifikan,maka hipotesis 

ditolak. 

H. Defenisi Operasional 

1. Variabel Independen (X) 

a. Sistem Pengendalian Internal (X1) 

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses atau upaya yang 

dijalankan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 

tujuan dalam kegiatan organisasi serta keandalan laporan keuangan. Indikator 

dalam pengukuran sistem pengendalian internal ini mengacu pada indikator 

yanag telah dikembangkan oleh COSO pada tahun 1992. Skala 

pengukurannya yaitu ordinal 1-5. 

1) Lingkungan Pengendalian 

2) Penentuan Resiko 

3) Aktivitas Pengendalian 

4) Informasi dan Komunikasi 

5) Pemantauan(monitoring) 
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Tabel 3.3 

Operasional Variabel Sistem Pengendalian Internal 

 

Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala Nomor 

Pernyataan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Lingkungan 

Pengendalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

Resiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Pengendalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

 

 

Pemerintah desa selalu 

menetapkan aturan mengenai 

perilaku dan standar etika bagi 

perangkat desa 

 

Pemerintah desa telah memiliki 

standar kompetensi untuk setiap 

tugas dan fungsi pada masing-

masing posisi dalam struktur 

perangkat desa 

 

Pemerintah desa memberikan 

wewenang kepada perangkat 

desa yang tepat sesuai dengan 

tingkat tanggung jawabnya 

dalam rangka pencapaian tujuan 

pemerintah desa 

 

Pemerintah desa selalu 

mengambil tindakan yang tegas 

atas pelanggaran kebijakan, 

prosedur, atau aturan perilaku 

 

Kepala desa melakukan evaluasi 

rutin terhadap kualitas 

pengendalian internal di 

pemerintah desa 

 

Pemerintah desa melakukan 

analisis risiko secara lengkap 

dan menyeluruh terhadap 

kemungkinan timbulnya 

pelanggaran terhadap pencatatan 

dan penggunaan dana desa 

 

Pemerintah desa memiliki 

rencana pengelolaan atau 

mengurangi risiko pelanggaran 

terhadap sistem dan prosedur 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dan 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 dan 8 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan 

(Monitoring) 

pencatatan dan penggunaan dana 

desa 

 

Adanya pemisahan yang jelas 

antara wewenang dan tanggung 

jawab karyawan 

 

Adanya pemeriksaan yang 

independen atas pelaksanaan 

kegiatan dalam pengelolaan 

dana desa 

 

Pemantauan dilakukan secara 

periodik untuk dapat 

meminimalisir hal-hal yang 

tidak diinginkan oleh desa 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

9 dan 10 

 

b. Kompetensi Aparatur Desa (X2) 

Kompetensi adalah karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan 

dan digunakan dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan. Karakterisitik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, spek citra 

diri, motif sosial, sifat, pola pikir dan cara berfikir, perasaan, dan pelaksanaan 

(Dubois, 2004). Kompetensi aparatur desa merupakan karakteristik bahwa 

seseorang atau individu tersebut memiliki kemampuan yang digunakan 

secara konsisten guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Indikator dalam 

pengukuran kompetensi aparatur desa mengacu pada indikator yang telah 

dikembangkan oleh Made et al., (2017) dengan tiga item pernyataan. Skala 

pengukurannya yaitu ordinal 1-5. 

1) Pengetahuan (Knowledge), yaitu terdiri dari: Kemampuan untuk 

meningkatkan pengetahuan 
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2) Kemampuan (Skill), yaitu terdiri dari: Keahlian teknis dan kemampuan 

mencari solusi 

3) Sikap (Attitude), yaitu terdiri dari: Inisiatif dalam bekerja, keramahan dan 

kesopanan, independensi, kemampuan profesional, dan lingkungan 

pekerjaan. 

Tabel 3.4 

Operasional Variabel Kompetensi Aparatur Desa 

 

Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala Nomor 

Pernyataan 

Kompetensi 

Aparatur 

Desa 

Pengetahuan  

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap   

Saya sebagai aparat desa 

menjalankan tugas pokok sesuai 

dengan UU No.6 Tahun 2014 

Saya sebagai aparat desa mengelola 

keuangan desa sesuai dengan 

APBDesa 

 

Saya sebagai aparat desa 

melakukan pembukuan mendasar 

pada Standar Akuntansi 

 

Pemerintahan (SAP) 

Saya sebagai aparat desa terampil 

dan mampu mengelola alokasi dana 

desa dengan menggunakan Ms. 

Excel 

 

Saya sebagai aparat desa selalu 

mengikuit pelatihan teknis yang 

diselenggarakan di Kabupaten 

maupun di Kecamatan 

 

Saya sebagai aparat desa memiliki 

inisiatif untuk mengerjakan 

pekerjaan yang belum selesai 

Likert 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

3 dan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dan 6 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud. 

Pencegahan fraud merupakan upaya untuk menangkal pelaku yang memiliki 

peluang, mempersulit gerak pelaku, dan memperketat pengawasan kegiatan 

yang beresiko tinggi terhadap terjadinya fraud (Widyani dan Wati, 2020). 

Indikator dalam pengukuran pencegahan fraud mengacu pada indikator yang 

telah dikembangkan oleh Wijayanti et al., (2020), Paramitha dan Adiputra 

(2020) dengan lima item pernyataan. Adapun skala pengukurannya yaitu ordinal 

1-5. 

1) Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan 

2) Evaluasi kinerja pemerintah desa 

3) Budaya kejujuran 

4) Keberadaan sanksi 

5) Penerapan sistem 

Tabel 3.5 

Operasional Variabel Pencegahan Fraud 

 

Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala Nomor 

Pernyataan 

Pencegahan 

Fraud 

Adanya sanksi 

terhadap segala 

bentuk 

kecurangan 

 

 

Evaluasi Kinerja 

Pemerintah 

Desa 

 

 

 

Pemberian sanksi pada pihak 

yang melakukan kecurangan 

disosia- lisasikan dan 

diimplementasikan di 

pemerintah desa 

 

Kinerja pemerintah desa 

dievaluasi secara berkala 

 

Pelaksanaan evaluasi kinerja di 

laksanakan secara terstruktur 

Likert 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 dan 3 
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Budaya 

Kejujuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan 

Sanksi 

 

 

 

 

Penerapan 

Sistem 

 

 

 

 

 

maupun tidak terstruktur melalui 

inspeksi mendadak 

 

Budaya kejujuran 

disosialisasikan, 

diimplementasikan dan 

dievaluasi secara terus-menerus 

di pemerintah desa 

 

Kesadaran tentang pentingnya 

kejujuran diimplementasikan di 

pemerintah desa 

 

Perangkat pencegahan fraud 

akuntansi pada dana desa sudah 

disosialisasikan dan diimpleme- 

ntasikan dengan baik di 

pemerintah desa 

 

Penyusunan, pengambilan kepu- 

tusan dan pemecahan masalah 

mengenai perencanaan program 

dilakukan dengan musyawarah 

 

Desa penerima dana desa memp- 

ertanggungjawabkan pengelol- 

aan dana kepada pemerintah 

dalam bentuk laporan pertanggu- 

ngjawaban setiap akhir tahun 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

Likert  

 

 

 

4 dan 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 dan 8 

 

3. Variabel Pemoderasi (M) 

Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah moralitas individu. 

Moralitas individu adalah hal yang mendasari penilaian atas tindakan individu 

secara rasional dan sesuai hati nurani. Indikator dalam pengukuran moralitas 

individu ini mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh Aranta 

(2013) dengan empat item pernyataan. Skala pengukurannya yaitu ordinal 1-5. 

1. Tindakan 

2. Sikap 



54 
 

 
 

3. Pemahaman hukum 

4. Keadilan 

5. Pemahaman Agama 

Tabel 3.6 

Operasional Variabel Moralitas Individu 

 

Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala Nomor 

Pernyataan 

Moralitas 

Individu 

Tindakan 

 

 

 

 

Sikap  

 

 

 

 

Pemahaman 

Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadilan 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Agama 

Saya akan tetap menyusun 

laporan keuangan seperti periode 

yang lalu agar kinerja saya 

dianggap bagus dan terlihat baik 

 

Saya akan tetap menyelesaikan 

laporan keuangan seperti periode 

yang lalu untuk kepentingan 

tempat saya bekerja 

 

Saya akan menyusun laporan 

keuangan seperti keadaan yang 

sebenarnya karena saya takut 

terkena sanksi Undang-undang 

Saya menyusun laporan 

keuangan seperti kondisi yang 

sebenarnya demi mempertimba- 

ngkan kesejahteraan masyarakat 

serta tidak merugikan 

pemerintah 

 

Saya akan menerima bonus dari 

pimpinan karena saya telah 

patuh 

Saya akan menyusun laporan 

keuangan seperti periode yang 

lalu, karena menjadi hal yang 

wajar pada instansinya 

 

Saya tidak akan menyusun 

laporan keuangan yang dilandasi 

dengan kebohongan karena salah 

dalam ajaran agama 

Likert  

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 dan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dan 6 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Masalle 

Kecamatan Masalle merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam 

wilayah administratif Kabupaten Enrekang. Luas wilayah Kabupaten Enrekang 

adalah 1.786,01 Km² atau sekitar 2,83% dari luas wilayah provinsi Sulawesi 

Selatan. Wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh bukit-bukit dan 

gunung-gunung yaitu sekitar 84,96%. Wilayah Kabupaten Enrekang terbagi 

dalam 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, 

Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Bantu, Kecamatan Bungin, 

Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Curio, Kecamatan 

Malua, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Masalle. 

Kabupaten Enrekang yang terletak di bagian Utara Ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan berbatasan dengan 4 Kabupaten lain, yaitu: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kaupaten Pinrang. 

Topografi wilatah Kabupaten Enrekang terdiri atas dataran tinggi yang 

terletak pada bagian Barat, Timur, Selatan, dan Utara meliputi Kecamatan Alla, 

Curio, Masalle, dan Malua. Sedangkan, dataran rendah terhampar pada bagian 

tengh yang meliputi Kecamatn Enrekang dan sebagian Kecamatan Maiwa. 
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Berbagai jenis topografi di wilayah Kabupaten Enrekang menjadikan 

kabupaten ini sebagai wilayah yang subur untuk berbagai komoditas pertanian. 

Selain untuk pertanian, baik holtikultular, perkebunan, peternakan, dan 

kehutanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, sektor non 

pertanian juga memegang peranan yang tidak kalah penting. 

Secara administrasi, Kecamatan Masalle memiliki luas wilayah 7518,09 

Ha yang terdiri dari 6 kelurahan/desa, yaitu desa Masalle, desa Buntu Sarong, 

desa Rampunan, desa Mundan, desa Tongkonan Basse, dan desa Batu Ke’de. 

Ibukota Kecamatan Masalle berada di Lo’ko desa Buntu Sarong. Desa yang 

memiliki wilayah terluas di kecamatan ini adalah desa Masalle dengan luas 

2130,18 Ha, sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah desa Mundan 

dengan luas 746,01 Ha. Wilayah Kecamatan Masalle merupakan wilayah 

pegunungan dan bukit-bukit dengan kisaran ketinggian 300-2000 meter dari 

permukaan air laut.  

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Masalle, sebagai berikut: 

a. Sebelah  Utara berbatasan dengan Kecamatan Baroko 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Alla 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Masalle 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja 
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2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Masalle 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
 

 

3. Identitas Responden 

a. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Penyebaran kuesioner sebanyak 36 kuesioner yang dilakukan pada 

bulan januari sampai februari tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan 

secara langsung dengan mendatangi kantor desa dan menemui reponden, hal 



58 
 

 
 

ini diharapkan mampu lebih efektif untuk meningkatkan tingkat respon dalam 

penelitian ini. Adapun rekapitulasi dari data responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Distribusi Kuesioner 

No Kantor Desa Kuesioner 

Disebarkan 

Kuesioner 

Dikembalikan 

1 Masalle 6 6 

2 Buntu Sarong 6 5 

3  Rampunan  6 6 

4 Mundan 6 5 

5 Tongkonan Basse 6 5 

6 Batu Ke’de 6 6 

Jumlah 36 33 

  Sumber: Data primer diolah 2023 

Kuesioner yang dibagikan kepada repsonden berjumlah 36 dengan 

perincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan Jumlah 

Kuesioner 

Persentase 

1 Kuesioner yang disebarkan 36 100% 

2 Kuesioner yang tidak kembali 3 8,33% 

3 Kuesioner yang kembali 33 91,67% 

4 Kuesioner yang cacat 0 0% 

5 Kuesioner yang dapat diolah 33 

 

91,67% 

n sampel = 34 

Responden Rate = (33/36) x 100% = 91,67% 

 Sumber: Data primer diolah 2023 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 36 

eksemplar dan jumlah kuesioner yang kembali serta dapat diolah adalah 

sebanyak 33 eksemplar atau tingkat pengembalian yang diperoleh 91,67% dari 

total yang disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 3 

eksemplar atau tingkat yang diperoleh sebesar 8,33%. Dari kuesioner sebanyak 
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3 eksemplar yang tidak kembali disebabkan karena kesibukan dari beberapa 

aparatur kantor Desa di Kecamatan Masalle. Adapun kuesioner yang cacat atau 

tidak dapat diolah tidak ada. 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 20 61% 

2 Perempuan 13 39% 

Jumlah  33 100% 

  Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.3 

menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden atau sebesar 61% berjenis 

kelamin laki-laki dan 13 responden atau sebesar 39% berjenis kelamin 

perempuan. Daa tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh 

responden laki-laki yaitu sebanyak 20 responden atau sebesar 61%. 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Tingat Pendidikan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No  Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

1 SMA/SMK 14 42% 

2 S1 19 58% 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden atau sebesar 48% yang 

berpendidikan SMA/SMK dan 19 responden atau sebesar 58% dengan tingkat 

pendidikan S1. Data tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi 
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oleh responden yang berpendidikan S1 sebanyak 19 responden atau sebesar 

58%. 

d. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan 

No  Jabatan Jumlah Persentase 

1 Kepala Desa 6 18% 

2 Sekretaris Desa 6 18% 

3 Bendahara Desa 6 18% 

4 Staff Keuangan/Umum 15 46% 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan data dari 33 responden, dapat dilihat pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa sebanyak 6 responden atau sebesar 18% memegang 

jabatan sebagai kepala desa, 6 responden atau sebesar 18% memegang 

jabatan sebagai sekretaris desa, 6 responden atau sebesar 18% memegang 

jabatan sebagai bendahara desa, dan 15 responden atau sebesar 46% sebagai 

staff keuangan/umum. 

e. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

No  Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 1-2 Tahun 4 12% 

2 2-3 Tahun 6 18% 

3 3-4 Tahun 6 18% 

4 4-5 Tahun 8 24% 

5 >5 Tahun 9 28% 

Jumlah  33 100% 

     Sumber: Data primer diolah 2023 

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

tingkat masa kerja responden yang paling banyak berada pada masa kerja 

lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 28%, masa kerja 
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1-2 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 12%, masa kerja 2-3 tahun 

sebanyak 6 responden atau sebesar 18%, masa kerja 3-4 tahun sebanyak 6 

responden atau sebesar 18%, dan responden dengan masa kerja 4-5 tahun 

sebanyak 8 responden atau sebesar 24%. 

f. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No  Usia Jumlah Persentase 

1 21-30 Tahun 15 46% 

2 31-40 Tahun 10 30% 

3 41-50 Tahun 6 18% 

4 51-60 Tahun 2 6% 

Jumlah 33 100% 

  Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan data dari 33 responden, tabel 4.7 menunjukkan bahwa usia 

aparatur desa di Kecamatan Masalle dalam penelitian ini didominasi oleh usia 

antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau sebesar 46%, usia 31-

40 tahun sebanyak 10 responden atau sebesar 30%, usia 41-50 tahun sebanyak 

6 responden atau sebesar 18%, dan usia 51-60 tahun sebanyak 2 responden 

atau sebesar 6%. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Deskriptif merupakan klarifikasi berupa analisis dari seluruh tanggapan 

yang diberikan responden melalui penyebaran kuesioner. Berikut adalan 

rekapitulasi dari skor jawaban responden terhadap masing-masing indikator 

dan variabel. 
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a. Statistik Deskriptif Variabel 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

Z N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Sistem Pengendalian 

Internal 

33 34 50 42,79 4,505 

Kompetensi Aparatur 

Desa 

33 19 30 25,91 3,066 

Pencegahan Fraud 

Dana Desa 

33 20 35 30,06 4,351 

Moralitas Individu 33 29 40 34,85 2,465 

Valid N (listwise) 33 
    

 Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel penelitian. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

terhadap sistem pengendalian internal menunjukkan nilai minimum  sebesar 

34, nilai maximum sebesar 50, nilai mean (rata-rata) sebesar 42,79 dengan 

standar deviasi sebesar 4,505. Selanjutnya, untuk hasil analisis statistik 

deskriptif variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan nilai minimum 

sebesar 19, nilai maximum sebesar 30, nilai mean (rata-rata) sebesar 25,91 

dengan standar deviasi sebesar 3,066. Variabel pencegahan fraud dana desa 

menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maximum sebesar 35, dan 

nilai mean (rata-rata) sebesar 30,06 dengan standar deviasi sebesar 4,351. 

Terakhir, untuk variabel moralitas individu menunjukkan nilai minimum 

sebesar 29, nilai maximum sebesar 40, dan nilai mean (rata-rata) sebesar 

34,85 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,465. 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi 

mean (rata-rata) berada pada variabel sistem pengendalian internal yaitu 

42,51 dan nilai terendah pada variabel kompetensi aparatur desa yaitu 25,91 

standar deviasi tertinggi yaitu pada variabel sistem pengendalian internal 

sebesar 4,505. 

b. Statistik Deskriptif Pernyataan 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana respon yang 

diberikan responden terhadap instrumen yang diajukan dalam penelitian ini 

untuk masing-masing variabel. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah sistem pngendalian internal, kompetensi aparatur desa, pencegahan 

fraud dana desa, dan moralitas individu. Datanya disajikan berikut ini. 

1) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) 

Analisis deskriptif terhadap variabel sistem pengendalian internal 

terdiri dari 10 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai 

sistem pengendalian internal akan dijabarkan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian 

Internal (X1) 

Pernyataan 

Ke- 

Bobot 

Total Mean STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

X1.1 
     2 17 14 

144 4,36 
     6,1% 51,5% 42,2% 

X1.2 
     21 12 

144 4,34 
     63,6% 36,4% 

X1.3 
    6 15 12 

138 4,18 
    18,2% 45,5% 36,4% 

X1.4 
    3 22 8 

137 4,15 
    9,1% 66,7% 24,2% 
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X1.5 
  1 2 16 14 

142 4,30 
  3,0% 6,1% 48,5% 42,4% 

X1.6 
    5 9 19 

146 4,42 
    15,2% 27,3% 57,6% 

X1.7 
    5 15 13 

140 4,24 
    15,2% 45,5% 39,4% 

X1.8 
    8 20 5 

129 3,91 
    24,2% 60,6% 15,2% 

X1.9 
    3 15 15 

144 4,36 
    9,1% 45,5% 45,5% 

X1.10 
    2 13 18 

148 4,48 
    6,1% 39,4% 54,5% 

Rata-rata Keseluruhan 4,27 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 33 

responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap 

pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal (X1) nilai 

frekuensi tertinggi pada nilai “setuju” sebanyak 22 responden pada 

pernyataan keempat (X1.4) bahwa “pemerintah desa selalu mengambil 

tindakan yang tegas atas pelanggaran internal di pemerintah desa”. 

Skor tertinggi dari variabel sistem pengendalian internal yaitu 

sebesar 148. Pada variabel ini, terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 

4,48 berada pada item pernyataan kesepuluh (X1.10) bahwa 

“pemantauan dilakukan secara periodik untuk dapat meminimalisir hal-

hal yang tidak diinginkan oleh desa”. Adapun indeks terendah sebesar 

3,91 berada pada item pernyataan kedelapan (X1.8) bahwa “adanya 

pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab aparat desa”. 

Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dari variabel sistem pengendalian 

internal adalah 4,27. 
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2) Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) 

Analisa deskriptif terhadap variabel kompetensi aparatur desa 

terdiri dari 6 item pernyataan.  

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Statistik Dekriptif Variabel Kompetensi Aparatur 

Desa (X2) 

Pernyataan 

Ke- 

Bobot 

Total Mean STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

X2.1 
  4 18 11 

139 4,21 
  12,1% 54,5% 33,3% 

X2.2 
  2 16 15 

145 4,39 
  6,1% 48,5% 45,5% 

X2.3 
  5 13 15 

142 4,30 
  15,2% 39,4% 45,5% 

X2.4 
  2 17 14 

144 4,36 
  6,1% 51,5% 42,4% 

X2.5 
  44 17 12 

140 4,24 
  12,1% 51,5% 36,4% 

X2.6 
  2 16 15 

145 4,39 
   6,1% 48,5% 45,5% 

Rata-rata Keseluruhan 4,32 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 33 orang responden yang 

diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan 

variabel kompetensi aparatur desa (X2) nilai frekuensi tertinggi berada 

pada nilai “setuju” dengan skor 18 pada pernyataan pertama (X2.1) 

bahwa “saya sebagai aparat desa menjalankan tugas pokok sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004”.  

Skor tertinggi variabel kompetensi aparatur desa yaitu sebesar 145. 

Pada variabel ini, terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,39 berada 
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pada item pernyataan kedua (X2.2) bahwa “saya sebagai aparat desa 

mengelola keuangan desa sesuai dengan APBDesa” dan pernyataan 

keenam (X2.6) bahwa “saya sebagai aparat desa memiliki inisiatif untuk 

mengerjakan pekerjaan yang belum selesai”. Adapun indeks terendah 

sebesar 4,21 berada pada item pernyataan pertama (X2.1) bahwa “saya 

sebagai aparat desa menjalankan tugas pokok sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2004”. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan 

dari variabel kompetensi aparatur desa adalah 4,32. 

3) Analisis Deskriptif Variabel Pencegahan Fraud Dana Desa (Y) 

Analisa deskriptif variabel pencegahan fraud dana desa terdiri dari 

8 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai variabel ini akan 

dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Statistik Variabel Pencegahan Fraud Dana Desa (Y) 

Pernyataan 

Ke- 

Bobot 

Total Mean STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

Y1 
   4 13 16 

144 4,36 
   12,1% 39,4% 48,5% 

Y2 
   5 16 12 

139 4,21 
   15,2% 48,5% 36,4% 

Y3 
  2 8 14 9 

129 3,91 
  6,1% 24,2% 42,4% 27,3% 

Y4 
   3 18 12 

141 4,27 
   9,1% 54,5% 36,4% 

Y5 
   1 13 19 

150 4,55 
   3,0% 39,4% 57,6% 

Y6 
    20 13 

145 4,39 
    60,6% 39,4% 

Y7 
   1 11 21 

152 4.61 
   3,0% 33,3% 63,6% 
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Y8 
   1 13 19 

150 4,55 
   3,0% 39,4% 57.6% 

Rata-rata Keseluruhan 4,33 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa 33 orang responden yang 

diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan 

variabel pencegahan fraud dana desa (Y) nilai frekuensi tertinggi berada 

pada nilai “setuju” dengan skor 20 pada pernyataan keenam (Y6) bahwa 

“perangkat pencegahan fraud pada dana desa sudah disosialisasikan dan 

diimplementasikan dengan baik di pemerintah desa”.  

Skor tertinggi variabel pencegahan fraud dana desa yaitu sebesar 

152. Pada variabel ini, terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,61 berada 

pada item pernyataan ketujuh (Y.7) bahwa “desa penerima dana desa 

memperanggung jawabkan pengelolaan dana kepada pemerintah dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun”. Adapun indeks 

terendah sebesar 3,91 berada pada item pernyataan ketiga (Y.3) bahwa 

“pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terstruktur mupun 

tidak terstruktur melalui inspeksi mendadak”. Sedangkan nilai rata-rata 

keseluruhan dari variabel kompetensi aparatur desa adalah 4,33. 

4) Analisis Deskriptif Variabel Moralitas Individu (M) 

Analisa deskriptif variabel moralitas individu terdiri dari 7 item 

pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai variabel ini akan 

dijabarkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisis Statistik Variabel Moralitas Individu (M) 

Pernyataan 

Ke- 

Bobot 

Total Mean STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

M1 
  3 12 18 

147 4,45 
  9,1% 36,4% 54,5% 

M2 
  4 12 15 

143 4,33 
  12,1% 42,4% 45,5% 

M3 
 1 3 9 20 

147 4,45 
 3,0% 9,1% 27,3% 60,6% 

M4 
 3 2 9 19 

143 4,33 
 9,1% 6,1% 27,3% 57,6% 

M5 
 4 4 11 14 

134 4,06 
 12,1% 12,1% 33,3% 42,4% 

M6 
1 3 5 9 15 

133 4,03 
3,0% 9,1% 15,2% 27,3% 45,5% 

M7 
  2 16 15 

145 4,39 
  6,1% 48,5% 45,5% 

Rata-rata Keseluruhan 4,27 

 Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa dari 33 orang 

responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-

item pernyataan pada variabel moralitas individu (M) berada pada skor 

4,27. Pada variabel ini terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,45 berada 

pada item pernyataan pertama (M1) bahwa “saya akan tetap menyusun 

laporan keuangan seperti periode yang lalu agar kinerja saya dianggap 

bagus dan terlihat baik” dan pernyataan ketiga (M3) bahwa “saya akan 

menyusun laporan keuangan seperti keadaan yang sebenarnya karena 

saya takut terkena sanksi Undang-Undang”. Adapun nilai indeks 

terendah sebesar 4,03 berada pada item pernyataan keenam (M6) bahwa 
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“saya akan menyusun laporan keuangan seperti periode yang lalu, karena 

menjadi hal yang wajar pada instansinya”.  

2. Uji Kualitas Data 

Tujuan dari uji kualitas instrumen adalah untuk mengetahui konsistensi 

dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen dapat dianalisis 

dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang digunakan 

sebagai instument penelitian sehingga dapat dikatakan instrument tersebut 

valid. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan 

tersebut adalah valid. Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka 

pernyataan tersebut tidak valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel  

(n) = 33 responden dan besarnya df dapat dihitung 33-2 = 31 dengan df = 

31 dan alpha = 0,05 maka r tabel =0,344. Jadi item pernyataan yang valid 

mempunyai r hitung > 0,344. Adapun hasil uji validitas data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas 

Variabel  Item r hitung r tabel Keterangan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal  

X1.1 0,754 0,344 Valid 

X1.2 0,562 0,344 Valid 

X1.3 0,871 0,344 Valid 

X1.4 0,491 0,344 Valid 

X1.5 0,668 0,344 Valid 

X1.6 0,849 0,344 Valid 

X1.7 0,751 0,344 Valid 

X1.8 0,631 0,344 Valid 

X1.9 0,696 0,344 Valid 
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X1.10 0,576 0,344 Valid 

Kompetensi 

Aparatur 

Desa 

  

X2.1 0,857 0,344 Valid 

X2.2 0,840 0,344 Valid 

X2.3 0,685 0,344 Valid 

X2.4 0,813 0,344 Valid 

X2.5 0,888 0,344 Valid 

X2.6 0,689 0,344 Valid 

Pencegahan 

Fraud  

Y1 0,759 0,344 Valid 

Y2 0,674 0,344 Valid 

Y3 0,590 0,344 Valid 

Y4 0,812 0,344 Valid 

Y5 0,731 0,344 Valid 

Y6 0,636 0,344 Valid 

Y7 0,698 0,344 Valid 

Y8 0,571 0,344 Valid 

Moralitas 

Individu  

M1 0,754 0,344 Valid 

M2 0,636 0,344 Valid 

M3 0,815 0,344 Valid 

M4 0,768 0,344 Valid 

M5 0,746 0,344 Valid 

M6 0,768 0,344 Valid 

M7 0,651 0,344 Valid 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Merujuk dari sajian data pada tabel 4.13 di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien 

korelasi positif dan lebih besar daripada r tabel (r hitung > r tabel). Hal ini 

berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian 

data lebih lanjut. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merpakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataah adalah 
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konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yaitu suatu instrumen 

dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 

atau lebih. Adapun hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Standar  Cronbach’s 

Alpha  

Hasil  

Sistem Pengendalian 

Internal 

0,6 
0,878 

Reliabel 

 

Kompetensi Aparatur Desa 0,6 0,881 Reliabel  

Pencegahan Fraud Dana 

Desa 

0,6 
0,826 

Reliabel  

Moralitas Individu 0,6 0,847 Reliabel  

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Merujuk pada sajian tabel 4.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel yang digunakan dalam penlitian ini memenuhi syarat 

reliabilitas dikarenakan nilai cronbach’s alpha dari semua variabel lebih 

besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakn bahwa instrumen dari kuesioner yang 

digunakan untuk penjelasan variabel sistem pengendalian internal, 

kompetensi aparatur desa, pencegahan fraud dana desa, dan moralitas 

individu yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur 

variabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secar 

statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu 

pengujian one-sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk 

menghasilkan angka yang lebih detail, jika nilai signidikansi uji 

kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05 maka dikatakan lolos normalitas. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas – Kolmogorof Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,12318787 

Most Extreme Differences 

Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,589 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,878 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.15 di atas, menunjukkan bahwa 

data yang ditabulasi dalam penelitian ini berdistribusi secara normal 

dikarenakan skor asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari probabilitas 0,05 

(0,878 > 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara 

normal. 

Faktor lain yang dapat digunakan dalam melihat apakah data 

terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik normal plot berikut 

ini. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal 

karena bentk grafik tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya, 

gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik (data) yang tersebar di sekitar 

garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis 

diagonal. Hal ini berarti bahwa model dari regresi pada penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal probability 

plot.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinearitas 

dapat dilihat dari tolerance value dan VIF. Jika nilai tolerance > 0,10 dan 

VIF < 10, maka tidak terdapat mutikolinearitas pada penelitian. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Sistem Pengendalian Internal ,790 1,267 

Kompetensi Aparatur Desa ,800 1,250 

Moralitas Individu ,678 1,474 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 di atas, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diuji merupakan variabel yang 

bebas dari gejala multikolinearitas (memiliki data yang sama) karena skor 

tolerance-nya lebih dari 0,10 (>0,10) yaitu sistem pengendalian internal 

0,790, kompetensi aparatur desa 0,800, dan moralitas individu 0,678. 

Sedangkan, untuk skor VIF lebih kecil dari 10 (<10) yaitu sistem 

pengendalian internal 1,267, kompetensi aparatur desa 1,250, dan moralitas 

individu 1,474. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji glejset sebagaimana pada tabel 4.16 

atau dengan menggunakan metode scatter plot sebagaimana pada gambar 

4.3 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 

(Constant) 5,184 2,287  2,266 ,031 

Sistem Pengendalian Internal -,051 ,050 -,201 -1,024 ,314 

Kompetensi Aparatur Desa ,018 ,073 ,048 ,246 ,807 

Moralitas Individu -,056 ,056 -,214 -1,011 ,321 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Merujuk pada sajian data tabel 4.17 diketahui bahwa skor 

probabilitas signifikansi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,314 

> 0,05, kompetensi aparatur desa sebesar 0,807 > 0,05, dan moralitas 

individu sebesar 0,321 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang 

dianalisis dalam penelitian ini memenuhi syarat heteroskedastisitas 

dikarenakan skor probabilitas signifikansi tiap variabelnya lebih besar dari 

0,05 secara keseluuhan. Hal ini juga dibuktikan dengan menggunakan 

metode scatter plot sebagaimana pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatter Plot 
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Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 di atas, dapat dilihat 

bahwa grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola 

penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai untuk mencegah terjadinya fraud berdasarkan 

sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa yang dimoderasi 

dengan moralitas individu. 

4. Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresikan variabel 

independen (Sistem pengendalian internal dan Kompetensi aparatur desa) 

terhadap variabel dependen (Pencegahan fraud dana desa), sedangkan untuk 

menguji hipotesis H3 dan H4 menggunakan analisis moderasi dengan 

Moderated Regression Analysis (MRA). 

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi 

berganda pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur 

desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Hasil pengujian dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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1) Uji koefisien determinan (R2) 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

 

 Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan hasil uji dari koefisien determinan di atas, nilai R2 

(Adjusted R Square) dari model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikat. Dari tabel 4.18 di atas diketahui nilai R2 

sebesar 0,554 atau 55,4%. Hal ini menunjukkan sebesar 55,4% 

pencegahan fraud dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian 

internal dan kompetensi aparatur desa. Sisanya sebesar 44,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

2) Uji F-Simultan 

Tabel 4.19 

Hasil Uji  F – Uji Simultan 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 223,531 2 111,765 20,863 ,000b 

Residual 160,712 30 5,357   

Total 384,242 32    

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa pengujian 

regresi berganda menunjukkan hasil Fhitung (20,863) dengan tingkat 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,763a ,582 ,554 2,31453 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal 
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signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Fhitung 

(20,863) lebih besar dari nilai Ftabelnya sebesar 3,316 (df1 =2 dan df2 = 

30) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian 

inernal dan kompetensi aparatur desa secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap pencegahan ftaud dana desa. 

3) Uji t-Parsial 

Tabel 4.20 

Hasil Uji T – Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 
  

1 

(Constant) 4,881 4,667  1,046 ,304 

Sistem Pengendalian Internal ,435 ,094 ,566 4,636 ,000 

Kompetensi Aparatur Desa ,438 ,138 ,387 3,172 ,003 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Berdasarkan hasil output program SPSS 21 pada tabel 4.20 di 

atas, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut: 

Y = 4,881 + 0,435X1 + 0,438X2 + e 

Keterangan: 

Y  : Pencegahan Fraud dana desa 

α  : Konstanta 

X1  : Sistem Pengendalian Internal 

X2  : Kompetensi Aparatur Desa 

β1 – β2 : Koefisien regresi berganda 

e  : Error term  
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Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a) Nilai konstanta itu sebesar 4,881 yang mengindikasikan bahwa 

variabel independen (sistem pengendalian internal dan kompetensi 

aparatur desa) adalah nol maka pencegahan fraud dana desa akan 

terjadi sebesar 4,881. 

b) Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian internal (X1) 

yaitu sebesar 0,435 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 

satu satuan dari variabel sistem pengendalian internal akan 

meningkatkan pencegahan fraud dana desa sebesar 0,435. 

c)  Koefisien regresi pada variabel kompetensi aparatur desa (X2) 

yaitu sebesar 0,438 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 

satu satuan dari variabel kompetensi aparatur desa akan 

meningkatkan pencegahan fraud dana desa sebesar 0,438. 

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pencegahan fraud dana desa 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel sistem 

pengendalian internal memiliki thitung 4,636 sementara ttabel sebesar 

2,042 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa.  
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2. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahn fraud dana desa  

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi 

aparatur desa memiliki thitung 3,172 sementara ttabel sebesar 2,042 dengan 

tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud dana desa.  

b. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Moderated Regression Analysis 

(MRA) Terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4 

1) Uji Koefisien Determinan (R2) 

 

Tabel 4.21 

Koefisien Determinasi H3 dan H4 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,877a ,770 ,727 1,80925 

a. Predictors: (Constant), X2_M, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur 

Desa, Moralitas Individu, X1_M 

Merujuk pada sajian data tabel 4.21 di atas, diketahui R2  (R 

Square) sebesar 0,770 atau 77%. Hal ini menunjukkan bahwa 77% 

pencegahan fraud dana desa dijelaskan oleh variabel sistem 

pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa, sedangkan sisanya 

yaitu 23% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam 

penelitian ini. 
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2) Uji F – Uji Simultan 

Tabel 4.22 

Hasil Uji F – Uji Simultan 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 295,861 5 59,172 18,077 ,000b 

Residual 88,381 27 3,273   

Total 384,242 32    
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 
b. Predictors: (Constant), X2_M, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur 
Desa, Moralitas Individu, X1_M 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

Hasil anova atau uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 

18,077 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,005, dimana 

Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 2,572 (df (N1) adalah 5 dan df (N2) 

adalah 27). Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian 

internal, kompetensi aparatur desa dan moralitas individu secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi pencegahan fraud dana 

desa. 

3) Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji MRA 

Pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi 

menggunakan uji interaksi/MRA (Moderated Regression Analysis). 

Langkah uji MRA dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan 

persaman regresi sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3M + β4X1*M + β5X2*M + e 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji T – Uji Parsial 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 118,588 28,845  4,111 ,000 

Sistem Pengendalian Internal -1,516 ,774 -1,971 -1,959 ,061 

Kompetensi Aparatur Desa -1,334 ,842 -1,180 -1,585 ,125 

Moralitas Individu -3,702 ,984 -4,649 -3,761 ,001 

X1_M ,063 ,026 4,832 2,476 ,020 

X2_M ,057 ,027 2,745 2,090 ,046 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

Sumber: Output SPSS 21 (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat digambarkan dengan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 118,588 – 1,516X1 – 1,334X2 – 3,702M + 0,063X1M + 0,057X2M + e 

Keterangan: 

Y  : Pencegahan Fraud dana desa 

X₁  : Sistem Pengendalian Internal 

X₂    : Kompetensi Aparatur Desa 

M  : Moralitas Individu 

X1*M : Interaksi antara sistem pengendalian internal dan moralitas 

individu 

X2*M : Interaksi antara kompetensi aparatur desa dan moralitas  

  individu  

α  : Konstanta 

ß1- ß5 : Koefisien Regresi  

e  : Error Term 
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Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 118,588 

menunjukkan  bahwa jika variabel independen (sistem 

pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan interaksi 

antara variabel moderasi dengan variabel independen) diasumsikan 

sama dengan nol, maka pencegahan fraud akan meningkat sebesr 

118,588. 

2) Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal pada 

penelitian ini sebesar 1,516 dapat diartikan bahwa ketika variabel 

sistem pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan, maka pencegahan fraud dana desa akan mengalami 

penurunan sebesar -1,516. 

3) Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa pada 

penelitian ini sebesar 1,334 dapat diartikan bahwa ketika variabel 

kompetensi aparatur desa mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan, maka pencegahan fraud dana desa akan mengalami 

penurunan sebesar -1,334. 

4) Nilai koefisien regresi variabel moralitas individu pada penelitian 

ini sebesar 3,702 dapat diartikan bahwa ketika variabel moralitas 

individu mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka 

pencegahan fraud dana desa akan mengalami penurunan sebesar -

3,702. 
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5) Nilai koefisien regresi interaksi antara sistem pengendalian internal 

dengan moralitas individu pada penelitian ini sebesar 0,063 dapat 

diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara sistem 

pengendalian internal dengan moralitas individu, maka 

pencegahan fraud dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 

0,063. 

6) Nilai koefisien regresi interaksi antara kompetensi aparatur desa 

dengan moralitas individu pada penelitian ini sebesar 0,057 dapat 

diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara kompetensi 

aparatur desa dengan moralitas individu, maka pencegahan fraud 

dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,057. 

Menentukan apakah variabel moderasi yang digunakan dalam 

penelitian ini benar dapat memoderasi variabel X dan Y, maka perlu 

diketahui kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

 

No Tipe Moderasi Koefision 

1 Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4 Prediktor 
b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber: Bulutoding et al. (2020) 

Keterangan: 

b2: variabel Moralitas Individu 

b3: variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (sistem 

pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa). 
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Hasil interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian H3 dan H4 

yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (H3) 

Merujuk pada sajian tabel 4.23 menunjukkan hasil bahwa 

variabel moderating X1_M memiliki t hitung 2,476 > t tabel 2,052 

dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,063 dan tingkat 

signifikansi 0,020 yang lebih kecil dari 0,05 maka H3 didukung. Hal ini 

berarti bahwa moralitas individu merupakan variabel yang mampu 

memoderasi hubungan antara variabel sistem pengendalian internal 

terhadap pencegahn fraud dan desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga 

(H3) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau didukung. 

Berdasarkan kriteria penentu moderasi pada tabel penggunaan 

moralitas individu sebagai variabel moderasi termasuk dalam kategori 

pure moderasi karena b2 tidak signifikan dan b3 signifikan yang artinya 

variabel moralitas individu termasuk variabel independen sekaligus 

termasuk variabel moderasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadang 

kala moralitas individu mampu memoderasi hubungan variabel sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana desa, namun 

disisi lain moralitas individu juga kadang hanya berperan sebagai 

variabel independen. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan 
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moralitas individu memperkuat hubungan antara sistem pengendalian 

internal terhadap pencegahan fraud dana desa. 

2) Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (H4) 

Merujuk pada sajian tabel 4.23 menunjukkan hasil bahwa 

variabel moderating X2_M memiliki t hitung 2,090 > t tabel 2,052 

dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,057 dan tingkat 

signifikansi 0,046 yang lebih kecil dari 0,05 maka H4 didukung. Hal ini 

berarti bahwa moralitas individu merupakan variabel yang mampu 

memoderasi hubungan antara variabel kompetensi aparatur desa 

terhadap pencegahn fraud dan desa. Oleh karena itu, hipotesis keempat 

(H4) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau didukung. 

Berdasarkan kriteria penentu moderasi pada tabel penggunaan 

moralitas individu sebagai variabel moderasi termasuk dalam kategori 

pure moderasi karena b2 tidak signifikan dan b3 signifikan yang artinya 

variabel moralitas individu termasuk variabel independen sekaligus 

termasuk variabel moderasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadang 

kala moralitas individu mampu memoderasi hubungan variabel 

kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa, namun 

disisi lain moralitas individu juga kadang hanya berperan sebagai 

variabel independen. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan 

moralitas individu memperkuat kompetensi aparatur desa terhadap 

pencegahan fraud dana desa. 
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C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat 

dilihat secara ringkas dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.25 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 
Sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dana desa 

Hipotesis 

Didukung 

H2 
Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dana desa 

Hipotesis 

Didukung 

H3 

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dana desa dimoderasi 

moralitas individu 

Hipotesis 

Didukung 

H4 

Kompetensi apartur desa berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dana desa dimoderasi moralitas 

individu 

Hipotesis 

Didukung 

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud 

Dana Desa 

Hipotesis pertama (H1) yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud dana desa. Hasil uji analisis regresi diperoleh t hitung 4,636 

> t hitung 2,042 dan tingkat signifikansi 0,000 dimana lebih kecil dari nilai 

0,05 maka H1 didukung. Hal ini berarti semakin baiknya penerapan sistem 

pengendalian internal di desa tentu akan menghasilkan kualitas yang baik 

pula dalam pencegahan kecurangan (fraud) dana desa.  

Dari hasil analisis ini membuktikan bahwa pegawai perangkat desa 

sekecamatan Masalle Kabupaten Enrekang telah menerapkan sistem 

pengendalian interna dengan baik dan selaras dengan tujuan sehingga dapat 
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mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Selarasnya cita-cita serta 

patuhnya masing-masing para pegawai perangkat desa membuat sistem 

pengendalian internal yang ada mampu berjalan secara efektif dan efisien 

sehingga membawa dampak yang baik bagi perusahaan atau organisasi, yaitu 

berkurangnya niat karyawan untuk melakukan kecurangan dalam mengelola 

dan mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi masing-masing desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/Kota. 

Pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, 

menjamin terjadinya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang 

berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan 

pelanggaran. Pengendalian internal ini sangat penting untuk memberikan 

perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta mengurangi 

kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan fraud triangle theory yang dibangun karena 

banyaknya peluang dan kesempatan untuk melaksanakan pengawasan dengan 

baik agar dapat mencegah terjadinya fraud serta pegawai menerapkan SOP 

yang berlaku di kantor desa bukan hanya di devisi keuangan akan tetapi juga 

di devisi lainnya. 

Commite of Sponsoring Organizations (COSO) menjelaskan bahwa 

pengendalian internal merupakan representati dari keseluruhan kegiatan 

dalam organisasi yang dilaksanakan, yang dimana proses yang dijalankan 
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oleh dewan komisaris, ditujukan untuk memberikan kekayaan yang cukup 

memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif 

dan efisien, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang 

berlaku. Meningkatnya pengendalian internal maka akan semakin 

meningkatkan pencegahan fraud. Oleh karena itu, pengendalian internal 

harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa. Untuk 

memahami dan menilai lingkungan pegendalian, auditor perlu 

mempertimbangkan komponen pengendalian internal yang paling penting, 

yaitu penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mega 

Cahya dan Dwi Ratnadi (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif dan signifikan pada pencegahan fraud 

pengelolaan dana desa, yang dilihat dari semakin memadainya suatu sistem 

pengendalian internal yang diterapkan mampu mencegah terjadinya fraud. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Cris Kuntadi et al., (2022) 

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pencegahan fraud dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik penerapan sistem pengendalian internal di pemerintahan desa akan 

mampu menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan (fraud). 

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ayu Suandewi (2021) bahwa sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud 
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pengelolaan dana desa. Lemahnya sistem pengendalian internal akan 

membuka peluang para pegawai untuk melakukan kecurangan. 

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud 

Dana Desa 

Hipotesis pertama (H2) yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud dana desa. Hasil uji analisis regresi diperoleh t hitung 3,172 

> t hitung 2,042  dan tingkat signifikansi 0,003 dimana lebih kecil dari nilai 

0,05 maka H2 didukung. Hal ini berarti semakin tingginya kompetensi yang 

dimiliki oleh aparatur desa sekecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 

mampu mencegah kecurangan dalam pengolahan dana desa.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan fraud triangle theory yang dibangun 

karena dengan meningkatkan kompetensi aparatur desa akan mengurangi 

tekanan, peluang, dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan. Fraud 

triangle theory memperkecil peluang terjadinya kesempatan pegawai untuk 

berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu 

memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran 

atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang dilakukan. Dengan 

memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai akan mampu 

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku dan bisa 

berdampak positif pada kantor desa tersebut jika kompetensi yang dimiliki 

pegawai itu baik. 
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Kompetensi aparatur desa berperan penting terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel. 

Dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur desa harus memiliki kopetensi 

atau kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab. Untuk meningkatkan 

kompetensi aparatur desa dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan 

penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. Di samping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur desa juga dapat 

mengikuti kegiatan workshop, seminar ataupun kegiaan lainnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh 

lembaga-lembaga terkait. 

Seorang aparatur desa yang berkompetensi baik akan mengambil 

keputusan sesuai dengan kewenangannya tanpa menyalahi aturan yang 

berlaku sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya yang berkualitas ditunjang 

dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman dibidang 

keuangan. Untuk memahami serta mengaplikasikan logika akuntansi 

diperlukan kompetensi sumber daya manusia karena jika kurangnya 

kompetensi akan memberikan pengaruh kepada kesalahan laporan keuangan 

yang disusun serta ketidakselarasan laporan terhadap standar yang ditentukan 

pemerintah, alhasil informasi yang akan diterima pengguna tidak tepat. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Resmiani dan Diatmika (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur 

desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pecegahan kecurangan dana 

desa. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur dalam pemerintahan desa 

maka semain tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan 

yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Anisa dan Kurniawati (2021) bahwa kompetensi aparatur desa 

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. 

Hal ini berarti semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa akan 

mampu menekan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Vidya dan 

Mega (2022) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada 

pemerintah Kelurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. 

Semakin rendah atau tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa tidak 

mempengaruhi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. 

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud 

Dana Desa yang Dimoderasi Moralitas Individu 

Hipotesis ketiga (H3) yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

moralitas individu dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana desa. Hasil uji analisis 

regresi moderasi diperoleh t hitung 2,476 > t hitung 2,052 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05, maka H3 didukung. Artinya, 
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moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal 

terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan desa. Hal ini disebabkan 

moralitas yang dimilik oleh aparatur desa sudah tergolong sangat baik 

sehingga dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pada 

pemerintahan desa dengan baik juga dan akhirnya dapat mencegah fraud.  

Pencegahan kecurangan sangat erat kaitannya dengan moralitas. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang cukup berpengaruh di suatu 

organisasi dapat melakukan tindakan yang tidak benar dikarenakan memiliki 

suatu kesempatan. Ini merupakan sifat berasal dari dalam individu yang 

melakukan suatu penipuan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan 

kecurangan. Setiap orang memliki moralitas yang berbeda-beda. Burukunya 

moralitas tergantung bagaimana lingkungannya. Pembentukan lingkungan 

pengendalian yang kondusif sangat penting dalam pencegahan fraud karena 

elemen utama adalah integritas, kejujuran, dan pengembangan kode etika 

serta nilai-nilai etika. Seseorang yang memiliki integritas akan menjalani 

hidup dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip, kode etik, dan nilai-

nilai yang dimilikinya. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori perkembangan moral 

yaitu moral pegawai kantor memiliki perilaku tidak etis dimana dalam 

menjangka sebuah sistem adalah manusia itu sendiri. Semakin rendah level 

penalaran moral yang dimiliki oleh seorang pegawai maka semakin menurun 

tingkat pencegahan fraud. Sebaik apapun sistem pengendalian internal yang 

berada di suatu kantor desa, apabila pegawai menyalahgunakan 
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wewenangnya memiliki moral yang buruk maka berdampak pada kecurangan 

dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan teori perkembangan moral 

kohlberg dapat dipahami tingkah laku yang dimiliki sehingga kita mengetahui 

aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lemahnya sistem pengendalian internal 

dan memiliki moralitas yang buruk maka membuka celah untuk melakukan 

kecurangan dan tentu sulit untuk mentasai kecurangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romadaniati, dkk (2020) 

yang menyatakan bahwa moralitas individu memoderasi pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini juga 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Neni Nurhayati (2022) yang 

menyatakan bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh pengendalian 

internal terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa secara positif dan 

signifikan. Hal ini disebabkan moralitas yang dimiliki oleh aparatur desa 

sudah tergolong sangat baik sehingga dapat meningkatkan penerapan sistem 

pengendalian internal pada pemerintahan desa dengan baik juga akhirnya 

akan mampu mencegah fraud.  

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud 

Dana Desa yang Dimoderasi Moralitas Individu 

Hipotesis keempat (H4) yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

moralitas individu dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan 

kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Hasil uji 

analisis regresi moderasi diperoleh t hitung 2,090 > t hitung 2,052 dan tingkat 

signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka H4 didukung. Artinya, moralitas 
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individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap 

pencegahan fraud pada pemerintahan desa sekecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka individu tersebut 

semakin mungkin untuk meningkatkan moralitas individunya dan melakukan 

hal yang benar serta cenderung dapat mencegah fraud atau dapat dikatakan 

semakin tinggi moralitas individu maka semakin rendahnya 

kecenderungannya untuk melakukan perbuatan tidak etis (fraud). 

Faktor yang paling penting adalah faktor sumber daya manusia yaitu 

pegawai yang berkualitas. Salah satu unsur yang menunjukkan seberapa baik 

kualitas pegawai dalam menjalankan tugasnya adalah seberapa baik pegawai 

dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas di dalam diri mereka 

masing-masing. Penerapan nilai-nilai integritas dapat mencegah terjadinya 

kecurangan. 

Moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar 

akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari 

keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan 

sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta 

balasan atau pamrih. Seseorang telah mengalami perkembangan moral 

apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan 

yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral 

berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori perkembangan moral 

Kholberg bahwa seseorang memiliki penalaran moral yang berbeda-beda. 
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Kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering 

disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi moralitas 

yang baik. Teori perkembangan moral Kholberg sangat penting karena 

semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang maka semakin terlihat 

moralitas yang lebih baik dan bertanggung jawab dari perbuatannya. 

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asa dan nilai yang berkenaan 

baik dan buruk. Jadi, pegawai yang memiliki kompetensi yang baik kemudian 

moralitas individu yang baik pula maka dapet mencegah terjadinya fraud.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Romadaniati, dkk (2020) mengatakan bahwa moralitas individu memoderasi 

pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud. Moralitas 

individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap 

pencegahan fraud di pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017). Yang 

menyimpulkan bahwa moralitas individu berhasil memoderasi pengaruh 

kompetensi atau kemampuan seseorang dalam pengelolaan keuangan desa. 

Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka individu tersebut 

semakin mungkin untuk meningkatkan moralitas individunya dan cenderung 

dapat mencegah fraud atau dapat dikatakan semakin tinggi moralitas individu 

maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan perbuatan tidak 

etis (fraud). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

khususnya sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap 

variabel dependen khususnya pencegahan fraud dana desa adanya faktor-fakor 

variabel moderasi yaitu moralitas individu.  

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis pertama (H1) yang diajukan didukung. Semakin meningkat 

sistem pengendalian internal di pemerintahan desa maka pencegahan fraud 

dana desa juga akan semakin meningkat. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis kedua (H2) yang diajukan didukung. Semakin meningkat 

kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka pencegahan fraud dana 

desa juga akan semakin meningkat. 

3. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji analitik menunjukkan 

bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan antara sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana desa. Moralitas 

individu mampu memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal 

terhadap pencegahan fraud dana desa. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) 

yang diajukan didukung. Semakin meningkat sistem pengendalian internal di 
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pemerintahan desa dan moralitas individu yang baik akan mampu mengatasi 

kecurangan. Semakin tinggi penalaran moral yang dimiliki oleh individu 

maka akan semakin meningkat moral yang dimiliki. 

4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji analitik menunjukkan 

bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan antara kompetensi 

aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Moralitas individu 

mampu memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa terhadap 

pencegahan fraud dana desa. Hal ini berarti hipotesis keempat (H4) yang 

diajukan didukung. Semakin meningkat kompetensi aparatur desa dan 

moralitas individu yang baik akan mampu mengatasi kecurangan. Semakin 

tinggi penalaran moral yang dimiliki oleh individu maka akan semakin 

meningkat moral yang dimiliki. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki 

keterbatasan, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu populasi yaitu hanya berfokus pada 

kantor desa sekecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

2. Instrumen penelitian ini hanya diwakili oleh 33 responden dikarenakan 

rendahnya minat perangkat desa untuk mengisis kuesioner. 

3. Kurangnya pengetahuan aparat desa sehingga harus terus dilakukan follow-

up dalam pengisian kuesioner. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil analisi, pemabahasan dan kesimpulan penelitian, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak-pihak kantor desa sekecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 

sebaiknya bersikap transparansi dan memperhatikan sistem pengendalian 

internal, kompetensi aparatur desa, dan moral yang dimiliki agar dapat 

mengembangkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik dan terhindar 

dari segala tindakan kecurangan (fraud). 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, 

tidak hanya dilakukan pada kantor desa sekecamatan Masalle tetapi juga 

dilakukan pada kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Enrekang. Selain 

itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dana desa. 
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