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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, keamanan website, 

pengaruh sosial terhadap niat berdonasi di crowdfunding dompet dhuafa dengan 

kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode non-probability sampling, dengan total responden sejumlah 123 

responden dimana responden merupakan generasi muda muslim. Penelitian ini diolah 

menggunakan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-

SEM) dengan bantuan alat analisis SmartPLS 4. hasil penelitian menunjukkan secara 

langsung akuntabilitas dan keamanan website berpengaruh signifikan terhadap niat 

berdonasi dan kepercayaan, sedangkan pengaruh sosial tidak berpengaruh terhadap niat 

berdonasi dan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Berdasarkan uji pengaruh 

tidak langsung, diketahui kepercayaan mampu memediasi akuntabilitas, keamanan website 

dan pengaruh sosial terhadap niat berdonasi. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keamanan Website, Pengaruh Sosial, Niat Berdonasi, 

Kepercayaan, Crowdfunding  
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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of accountability, website security, social 

influence on donation intention in crowdfunding wallet dhuafa with trust as a 

mediating variable. This research is a quantitative study with data collection 

methods using a questionnaire. The sampling technique used non-probability 

sampling method, with a total of 123 respondents where the respondents were 

young Muslims. This research was processed using the Partial Least Square-

Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach with the help of the SmartPLS 

4 analysis tool. The results showed that accountability and website security directly 

had a significant effect on donation intention and trust, while social influence had 

no effect on donation intention and had a significant effect on trust. Based on the 

indirect effect test, it is known that trust is able to mediate accountability, website 

security and social influence on donation intention. 

 

Keywords: Accountability, Website Security, Social Influence, Donation Intention, 

Trust, Crowdfunding 

  



 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

dan jumlah penduduknya kemungkinan akan terus meningkat. Data dari laporan 

We Are Social 2023 mencatat bahwa pada awal tahun 2023 terdapat sekitar 213 

juta pengguna internet di Indonesia yang awalnya pada tahun 2022 hanya 

mencapai 204,7 juta pengguna internet di Indonesia (Annur, 2023).  

 
Gambar 1. 1 Pengguna Internet Di Indonesia (2013-2023) 

Sumber: Databoks.katadata.co.id.2024 

Menurut Kenang dan Gosal (2021), pertumbuhan dunia digital dan 

peningkatan jumlah pengguna teknologi internet telah mendorong banyak 

sektor industri untuk melakukan digitalisasi merek bisnis mereka. Pesatnya 

perkembangan teknologi saat ini membuat beberapa sektor dalam kehidupan 

berubah. Keberadaan akses internet menjadi salah satunya yaitu sebagai faktor 

pendukung dalam kegiatan penggalangan dana, mempercepat penyebaran 

internet juga dijadikan sarana untuk penggalangan dana guna mendukung 

proyek atau memberikan jasa kepada pihak yang membutuhkan. Kegiatan 

penggalangan dana ini disebut dengan crowdfunding  (Adiansah dan Mulyana, 
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2016). Saat ini, banyak orang beralih dan memanfaatkan platform 

crowdfunding sebagai sarana untuk menyumbangkan dana mereka. Berbeda 

dengan pendekatan tradisional, seseorang kini dapat membantu sesama tanpa 

perlu bertemu langsung dengan penerima bantuan (Wicks, 2013).  

Fenomena donasi online pada tahun 2020 yang terkait dengan pandemi 

virus corona yang mencapai total sebesar Rp. 8,7 miliar. Berdasarkan data dari 

CAF (Charities Aid Foundation) World Giving Index dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir, Indonesia menduduki peringkat ke-10 sebagai negara paling 

dermawan dengan skor 50%, peringkat ke-86 dengan skor 42% dalam 

membantu orang asing, peringkat ke-6 dengan skor 69% dalam bentuk donasi 

uang, dan peringkat ke-7 dengan skor 40% sebagai tenaga relawan. Sejak 

diproduksi pada tahun 2010, World Giving Index mencatat bahwa lima dari 

sepuluh negara terbesar memilih Indonesia sebagai pemimpinnya (Low, 2019). 

Meskipun pandemi telah berakhir, semangat kepedulian masyarakat 

Indonesia terhadap membantu individu asing, berkontribusi melalui donasi 

online, dan menjadi relawan tetap tinggi. Salah satu layanan dari sektor 

keuangan berbasis teknologi (Fintech), seperti crowdfunding yang bertujuan 

untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan donasi secara online. Sistem 

crowdfunding  yang berdasarkan prinsip gotong royong, mencerminkan nilai-

nilai budaya dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan  (Herna dkk., 

2019). 
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Crowdfunding  memberikan keunggulan dalam mengakses dan 

mengumpulkan dana lebih efisien dan efektif sebagai cara menghimpun dana 

untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan penanganan korban bencana alam (Goh 

dan Sandhu, 2014). Sebagai praktik penggalangan dana, crowdfunding  

memungkinkan para donatur untuk meminta sumbangan dengan imbalan 

berupa barang atau jasa, dengan tujuan mendanai proyek atau kampanye yang 

melibatkan media internet (Sitanggang, 2018). Maraknya aktivitas 

penggalangan dana yang dikelola oleh lembaga non-profit di Indonesia 

memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Contohnya, kasus pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang terbukti 

menggelapkan dana bantuan donasi untuk korban pesawat Lion Air JT-610, 

serta isu mengenai gaji fantastis pimpinan ACT dan dugaan penyaluran dana 

untuk aksi terorisme. Masalah penyelewengan dana ini menyebabkan sebagian 

publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penggalang dana 

(crowdfunding) (Zikrinawati dkk., 2023). 

Namun dengan adanya kasus tersebut ternyata tidak menurunkan minat 

donasi masyarakat Indonesia, dimana masih banyak platform Crowdfunding 

yang hadir di Indonesia yang dipilih masyarakat untuk menyalurkan donasi 

online nya, seperti Dompet Dhuafa, Ayo Peduli, kitabisa.com, Gandengtangan, 

wujudkan.com yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu 

situs donasi online yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah 

Dompet Dhuafa. Dompet dhuafa itu sendiri bersifat universal yang dimana 

tidak memandang agama untuk siapa saja yang ingin berdonasi. Namun pada 
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dasarnya zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang diterima 

merupakan amanah dari orang mukmin. Sedangkan untuk masyarakat umum 

yang ingin berdonasi di dompet dhuafa kebanyakan dari mereka menitipkan 

sebagian hartanya untuk donasi kemanusiaan, seperti bencana alam dan lain 

sebagainya (Yulianti dan Afiah, 2022). 

 
Gambar 1. 2 Situs Donasi Pilihan 

Sumber: Databoks, 2019 

     

Berdasarkan data Indonesia Report 2019 menunjukkan bahwa 2,7% 

masyarakat pernah melakukan donasi secara online. Hasil riset yang 

dipublikasikan oleh IDN Research Institute mencatat bahwa 

Dompetdhuafa.com dianggap sebagai situs donasi yang paling disukai, dengan 

47,6% responden memilih untuk berdonasi melalui platform tersebut. 

Sementara itu, Ayopeduli.com dan Kitabisa.com menjadi pilihan berikutnya 

dengan persentase masing-masing sebesar 14,3% dan 11,9% (Pusparisa, 2019). 

Hasil riset yang dilakukan oleh IDN Research Institute pada tahun 2022, 

Dompet dhuafa telah menjadi salah satu platform donasi online yang diminati 

di Indonesia. Laporan yang dirilis pada akhir September 2022 tersebut 

menunjukkan bahwa Dompet dhuafa menduduki posisi kedua sebagai platform 
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donasi online favorit di indonesia, setelah platform KitaBisa.com yang 

menempati posisi pertama (Dompet Dhuafa, 2022).  

Melihat adanya beberapa platform donasi online selain Dompet dhuafa 

maka penting untuk memandang pesaing sebagai orientasi tindakan agar tidak 

kehilangan pangsa pasar (Rekarti dan Doktoralina, 2017), karena hal ini 

menjadi penentu efektif dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran. 

Donasi online terbukti memberikan dampak positif bagi pengguna internet 

dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permana, 

2017). Berdasarkan laporan tahunan Dompet Dhuafa terdapat peningkatan 

pendapatan donasi online melalui platform crowdfunding  mereka setiap tahun, 

yaitu laporan sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Dana Dompet Dhuafa Tahun 2018-2022 

Tahun Total penerimaan Dana  

2018 Rp 325.236.916.761 

2019 Rp397.245.040.660 

2020 Rp412.826.039.369 

2021 Rp413.713.719.657 

2022 Rp 410.804.341.933 

Sumber: Dompetdhuafa.com 

Penerimaan dana yang diterima Yayasan Dompet dhuafa pada tahun 

2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp 

325.236.916.761 menjadi Rp397.245.040.660. Dana tertinggi yang diterima 

Yayasan Dompet dhuafa yaitu pada tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2022 

mengalami penurunan menjadi Rp 410.804.341.933, angka ini turun sebesar 
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1% apabila dibandingkan dengan penerimaan dana yang berhasil didapatkan 

pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 413.713.719.657. Meskipun 

mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya akan tetapi platform 

Dompet dhuafa mengalami penurunan ranking yang mana pada tahun 2019 

Dompet dhuafa sebagai platform favorit nomor satu di Indonesia dan 

mengalami penurunan ranking menjadi situs favorit donasi online nomor dua 

setelah kitabisa.com yang menempati posisi pertama pada tahun 2022. 

Badan Pengarah Filantropi Indonesia mengatakan dalam setahun 

potensi donasi masyarakat Indonesia jika dioptimalkan bisa mencapai Rp 200 

triliun. Angka ini mencerminkan jumlah penduduk yang besar dan budaya yang 

menekankan pada pemberian amal. Potensi yang tinggi ini juga didorong oleh 

tren donasi digital yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang 

lebih memilih platform online untuk kegiatan amal mereka, namun belum 

diikuti dengan cara pengumpulan yang efektif, sehingga potensi tersebut belum 

dapat dikembangkan secara optimal (Sutianto dan Azizah, 2019). 

Peningkatan dan penurunan jumlah penghimpunan dana yang diterima 

yayasan dompet dhuafa tidak lepas dari partisipasi donatur yang menyebabkan 

tinggi rendahnya minat dalam berdonasi secara online di platform 

crowdfunding. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat berdonasi 

diantaranya akuntabilitas, keamanan website dan pengaruh sosial. 

Akuntabilitas merupakan sebuah kejelasan terkait pelaksanaan, fungsi, serta 

tanggung jawab kepada perusahaan dengan tingkat transparansi yang 

memungkinkan pengelolaan perusahaan berjalan efektif yang dapat 
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menghasilkan laporan keuangan yang rinci dan bisa diandalkan (Irawan 

dkk.,2022). Baik atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 

seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat 

disalahkan, maka pekerjaan tersebut dianggap akuntabel. Perusahaan yang 

memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan transparansi akan 

menimbulkan kepercayaan kepada calon donatur. Jika calon donatur percaya 

maka mereka akan memiliki niat untuk berdonasi secara online. Dimana hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Irawan dkk., (2022), serta penelitian 

dari  Faradilah dan Arifah (2022), yang menghasilkan temuan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh terhadap niat berdonasi. Namun temuan berbeda 

dihasilkan oleh Kharisma dan Jayanto (2021) serta penelitian dari Pratama dan 

Rokan (2024), bahwa tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap Minat 

Menggunakan donasi online. 

Disisi lain faktor yang dapat mempengaruhi adalah keamanan website, 

keamanan website merupakan suatu proses yang terus menerus berlangsung, 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan dan pemeliharaan 

keamanan situs web  (Prasetya, 2023). Individu yang merasa yakin bahwa suatu 

situs web aman dan terlindungi cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang 

lebih tinggi terhadap situs tersebut. Jika seseorang merasa bahwa informasi 

pribadi dan keuangan mereka aman saat menggunakan situs web donasi, 

mereka kemungkinan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

berdonasi secara online. Dengan demikian, keamanan website bukan hanya 

aspek teknis yang melibatkan perlindungan data, tetapi juga menjadi elemen 
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penting dalam membangun kepercayaan pengguna. Kepercayaan ini, pada 

akhirnya dapat membentuk niat individu untuk melakukan donasi melalui situs 

web yang dianggap aman dan terpercaya. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Hariyadi dkk., (2023) dan penelitian dari Irawan dkk., (2022), yang 

menghasilkan temuan bahwa keamanan website berpengaruh terhadap niat 

berdonasi. Namun temuan berbeda dihasilkan oleh Awwal dan rini (2019), 

bahwa tidak terdapat pengaruh keamanan terhadap  minat penggunaan T-Cash. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi adalah pengaruh sosial. 

pengaruh sosial adalah sebuah keyakinan individu terhadap pandangan dan 

kepercayaan orang lain, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar mereka, 

terutama terkait dengan penggunaan teknologi baru (Arifuddin, 2022). Ketika 

individu merasakan pengaruh positif dari orang-orang di sekitarnya, khususnya 

dalam konteks teknologi atau donasi online, hal tersebut dapat mempengaruhi 

keyakinan dan kepercayaan mereka. Dengan kata lain, jika calon donatur 

memiliki kepercayaan terhadap lingkungan ataupun teknologi maka calon 

donatur akan memiliki niat berdonasi secara online. Dimana hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Fitriana dkk.,(2021) serta penelitian dari 

Hariyadi dkk., (2023), pengaruh sosial berpengaruh terhadap niat berdonasi. 

Namun temuan berbeda dihasilkan oleh Aryanti (2021), bahwa pengaruh sosial  

tidak berpengaruh terhadap niat berdonasi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah kepercayaan, kepercayaan 

merupakan kemauan untuk membuka diri terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh individu yang dipercayainya, yang didasarkan pada keyakinan dan 



9 
 

 
 

tanggung jawab (Jayanti, 2015). Terletak pada perspektif kepercayaan yang 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu dalam melakukan 

perilaku tertentu yang dilakukan secara sengaja, karena perilaku tersebut dapat 

dipertimbangkan dan direncanakan jika suatu individu percaya terhadap 

perusahaan ataupun organisasi maka seseorang akan berpikir dan yakin untuk 

melakukan donasi. Jika calon donatur percaya maka mereka akan memiliki niat 

untuk berdonasi secara online. Dimana hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Chen dkk.,(2019) dan Zikrinawati (2023) yang menyebutkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh terhadap niat berdonasi. 

Akuntabilitas memiliki peran utama sebagai bentuk tanggung jawab 

terhadap hasil pekerjaan yang telah diberikan kepada suatu organisasi atau 

entitas, dimana transparansi laporan keuangan dapat menumbuhkan 

kepercayaan individu (Febriyanti dan Devi, 2022). Selain itu, faktor keamanan 

website juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan kepercayaan. Jika 

sebuah perusahaan, khususnya dalam konteks crowdfunding, telah mencapai 

tingkat keamanan yang dapat diterima oleh konsumen, kemungkinan besar 

konsumen akan merasa nyaman untuk membagikan data pribadi mereka tanpa 

keragu-raguan (Kinasih dan Albari, 2012). Disamping itu, pengaruh sosial juga 

merupakan elemen penting dalam mendorong seseorang untuk memiliki niat 

berdonasi. Calon donatur cenderung lebih tertarik untuk memberikan 

sumbangan jika keyakinan mereka sejalan dengan pandangan dan kepercayaan 

orang lain, keluarga, dan lingkungan sekitar, terutama dalam konteks 

penggunaan teknologi baru yang dapat mempengaruhi keinginan dan niat calon 
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donatur (Arifuddin, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Nurul dan Anah (2020) 

dan Febriyanti dan Devi (2022), serta penelitian dari Maulidiyah dan Darno 

(2019), menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kepercayaan donatur. Dan penelitian tentang keamanan website menurut 

temuan Kinasih dan Albari (2012) dan Wulandari dkk., (2021), menghasilkan 

Keamanan bertransaksi mempengaruhi kepuasan konsumen dan berdampak 

pada meningkatnya kepercayaan yang akhirnya mendorong minat seseorang 

untuk bertindak untuk melakukan donasi secara online, selanjutnya hasil 

penelitian dari Aryani (2023) dan Wibowo (2016), menghasilkan temuan 

bahwa pengaruh sosial berpengaruh terhadap kepercayaan. 

Pemilihan variabel kepercayaan sebagai mediasi dilakukan karena 

kepercayaan merupakan pondasi yang esensial dalam proses bisnis. Transaksi 

antara dua pihak atau lebih dapat terjadi jika diantara keduanya saling memiliki 

kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun oleh pelaku bisnis dapat menjadi 

faktor penarik minat donatur untuk melakukan donasi online melalui situs web 

yang mereka kelola (Harris dan Goode, 2010). Persepsi kepercayaan 

merupakan tindakan dari investor maupun konsumen yang berpandangan 

positif terhadap kemudahan dan kenyamanan teknologi fintech yang sedang 

digunakan. Kepercayaan ini juga erat hubungannya dengan keamanan 

perusahaan, dimana peningkatan keamanan dan penyediaan informasi oleh 

perusahaan dapat meningkatkan keyakinan konsumen atau pelanggan terhadap 

penggunaan platform tersebut. Menurut Strohmaier (2019), meyatakan bahwa 

kepercayaan yang diberikan kepada konsumen dan investor dapat diartikan 
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sebagai ketersediaan mereka untuk bergantung pada pihak lain, khususnya 

platform fintech yang digunakan.  

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Yogyakarta, karena subjek 

dan objek yang sama telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga 

penelitian sebelumnya memiliki wilayah terbatas. Dengan demikian, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru. Fokus penelitian 

pada crowdfunding dompet dhuafa menambah nilai penelitian karena dompet 

dhuafa merupakan crowdfunding yang menggunakan prinsip syariah dengan 

peringkat pertama dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam 

tentang perilaku berdonasi online di lingkungan masyarakat (Yulianti dan 

Afiah, 2022). Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi penggalangan 

dana yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta 

memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

berdonasi masyarakat pada crowdfunding. Berdasarkan latar belakang diatas 

penelitian ini mengambil celah dari penelitian sebelumnya dimana ada 

inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan 

penelitian kembali mengenai permasalahan tersebut sehingga judul penelitian 

ini adalah “Pengaruh akuntabilitas, keamanan website dan pengaruh sosial 

terhadap niat berdonasi di crowdfunding dompet dhuafa dengan 

kepercayaan sebagai variabel mediasi” 
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B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap niat berdonasi di crowdfunding 

Dompet Dhuafa? 

2.  Apakah keamanan website berpengaruh terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa? 

3.  Apakah pengaruh sosial berpengaruh terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa? 

4.  Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan di crowdfunding 

Dompet Dhuafa? 

5.  Apakah keamanan website berpengaruh terhadap kepercayaan di 

crowdfunding Dompet Dhuafa? 

6.  Apakah pengaruh sosial berpengaruh terhadap kepercayaan di 

crowdfunding Dompet Dhuafa? 

7.  Apakah kepercayaan mampu memediasi akuntabilitas terhadap niat 

berdonasi di crowdfunding Dompet Dhuafa? 

8.  Apakah kepercayaan mampu memediasi keamanan website terhadap niat 

berdonasi di crowdfunding Dompet Dhuafa? 

9.  Apakah kepercayaan mampu memediasi pengaruh sosial terhadap niat 

berdonasi di crowdfunding Dompet Dhuafa? 

10. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat berdonasi di crowdfunding 

Dompet Dhuafa? 
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C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan ini untuk berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan 

diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa 

2.  Untuk menganalisis pengaruh keamanan website terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa 

3.  Untuk menganalisis pengaruh sosial terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa 

4.  Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan di 

crowdfunding Dompet Dhuafa 

5.  Untuk menganalisis pengaruh keamanan website terhadap kepercayaan di 

crowdfunding Dompet Dhuafa. 

6.  Untuk menganalisis pengaruh sosial terhadap kepercayaan di 

crowdfunding Dompet Dhuafa. 

7.  Untuk menganalisis kemampuan kepercayaan memediasi pengaruh 

akuntabilitas terhadap niat berdonasi di crowdfunding Dompet Dhuafa. 

8.  Untuk menganalisis kemampuan kepercayaan memediasi pengaruh 

keamanan website terhadap niat berdonasi di crowdfunding Dompet 

Dhuafa. 

9.  Untuk menganalisis kemampuan kepercayaan memediasi pengaruh sosial 

terhadap niat berdonasi di crowdfunding Dompet Dhuafa. 
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10. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap niat berdonasi di 

crowdfunding Dompet Dhuafa 

D.  Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan tentang akuntabilitas, keamanan website, 

pengaruh sosial, niat berdonasi serta kepercayaan pada crowdfunding 

Dompet Dhuafa. 

b. Secara praktis 

1)  Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai pengembangan teori yang 

telah didapat dalam bangku perkuliahan terkait akuntabilitas, 

keamanan website, pengaruh sosial, niat berdonasi serta kepercayaan 

donatur. 

2)  Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam mengadakan penelitian di masa yang akan datang serta 

menambah pengetahuan atau informasi mengenai pengaruh 

akuntabilitas, keamanan website dan pengaruh sosial terhadap niat 

berdonasi di crowdfunding Dompet dhuafa dengan kepercayaan 

sebagai variabel mediasi. 
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E.  Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal berisi 

tentang isi dari halaman inti, bagian inti berisi tentang lima bab utama. 

Sedangkan pada bab terakhir berisi tentang referensi serta lampiran-lampiran.  

Terdapat lima (5) bab pokok pada bagian inti penelitian, yaitu: 

BAB I dalam penelitian ini adalah bagian pendahuluan yang 

memaparkan tentang latar belakang penulis melakukan penelitian terkait 

pengaruh akuntabilitas, keamanan website dan pengaruh sosial terhadap niat 

berdonasi di crowdfunding Dompet dhuafa dengan kepercayaan sebagai 

variabel mediasi. serta juga data-data terkait judul tersebut. Pada bab ini juga 

terdapat rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II dalam penelitian ini adalah berisi landasan teori yang 

memaparkan teori yang digunakan untuk penelitian yaitu teori tentang 

akuntabilitas, keamanan website, pengaruh sosial, niat berdonasi dan 

kepercayaan. Pada bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu, kerangka 

teori, dan hipotesis penelitian. 

BAB III dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian yang 

memaparkan tentang ruang lingkup penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan 

jenis penelitian, sampel dan populasi, variabel yang digunakan serta sumber 

data penelitian dan teknik analisis data. 
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BAB IV dalam penelitian ini adalah hasil dan pembahasan yang 

memaparkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dan memberikan 

penjelasan atas hasil tersebut dengan menggunakan acuan pada teori dan 

tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di BAB II. 

BAB V dalam penelitian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan disini diambil dari hasil 

penelitian apakah variabel yang diteliti berpengaruh atau tidak 
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BAB V  

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, keamanan website, 

dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

berdonasi melalui platform crowdfunding Dompet Dhuafa. Namun, 

pengaruh sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berdonasi di 

platform tersebut. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa jika Dompet 

Dhuafa dapat menyediakan laporan keuangan yang transparan, menjamin 

keamanan data donatur, dan membangun kepercayaan, hal tersebut dapat 

memengaruhi individu untuk melakukan tindakan tertentu dengan sengaja, 

karena tindakan tersebut dapat dipertimbangkan dan direncanakan jika 

individu memiliki kepercayaan terhadap perusahaan atau organisasi. 

Dengan demikian, seseorang akan lebih cenderung berpikir dan yakin untuk 

melakukan donasi secara online. Namun, faktor lingkungan atau teknologi 

tidak memiliki pengaruh signifikan karena setiap individu memiliki hak dan 

preferensi masing-masing dalam memutuskan untuk berdonasi secara 

online. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, keamanan website dan 

pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berdonasi 

di crowdfunding dompet dhuafa dan kepercayaan dapat memediasi 

akuntabilitas, keamanan website dan pengaruh sosial terhadap niat berdonasi 

di crowdfunding dompet dhuafa. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 
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dengan adanya laporan yang transparan, keamana data donatur terjaga dan 

lingkungan maupun teknologi yang baik dapat menimbulkan kepercayaan 

sehingga individu tersebut akan memiliki niat untuk berdonasi secara online, 

kepercayaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu dalam 

melakukan perilaku tertentu yang dilakukan secara sengaja karena perilaku 

tersebut dapat dipertimbangkan dan direncanakan jika suatu individu 

percaya terhadap perusahaan ataupun organisasi maka seseorang akan 

berpikir dan yakin untuk melakukan donasi. Individu yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap platform donasi, meyakini bahwa tindakan 

berdonasi akan dijalankan dengan integritas, tanggung jawab dan mungkin 

memiliki niat berdonasi yang kuat.  

B.  Keterbatasan Dan Saran 

1.  Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada sampel yang di peroleh 

tidak banyak, meskipun sudah memenuhi syarat dalam analisis data uji 

coba. Namun, dengan banyak sampel yang diperoleh tentu berdampak 

pada tingkat atau hasil penelitian. Jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sejumlah 123 responden, hal ini tentunya dapat 

mempengaruhi akurasi penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

2.  Saran  

Berdasarkan penelitian dari kesimpulan, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan, yaitu: 
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a. Bagi teoritis   

Di harapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan 

menambah variabel internal seperti religiusitas dan variabel 

internal lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan serta niat 

berdonasi, selanjutnya dapat menggunakan platform ataupun 

perusahaan yang berbeda sebagai objek penelitian, 

b. Bagi Perusahaan 

1)  Berdasarkan hasil penelitian pada variabel akuntabilitas, 

menyatakan 17% donatur tidak puas dengan laporan 

pertanggungjawaban aktivitas pendanaan yang dipublikasikan. 

Maka sebagai saran perusahaan sebaiknya dompet dhuafa 

memberikan update berkala mengenai kemajuan dan hasil 

kegiatan yang di dokumentasi dan menyertakan testimoni dari 

penerima manfaat atau pihak ketiga yang dapat memberikan 

perspektif tambahan mengenai kegiatan yang dilakukan. 

2)  Berdasarkan hasil penelitian pada variabel keamanan website, 

menyatakan tidak semua donatur percaya bahwa dompet dhuafa 

tidak akan menyalahgunakan data-data pribadi para donatur. 

Saran bagi perusahaan yaitu menampilkan kebijakan privasi 

yang jelas dan secara rutin memperbarui kebijakan privasi 

keamanan untuk mengatasi ancaman baru serta mendapatkan 

sertifikasi dari Lembaga keamanan data dan menampilkan 
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setifikasi tersebut untuk menunjukkan komitmen terhadap 

perlindungan data.  

3)  Berdasarkan hasil penelitian pada variabel pengaruh sosial, 

menyatakan bahwa kelompok atau organisasi tidak selalu 

menjadi panutan donatur untuk menggunakan platform dompet 

dhuafa. Karena individu memiliki pilihan masing-masing 

sehingga individu tersebut tidak akan di pengaruhi langsung oleh 

organisasi maupun kelompok lainnya. Crowdfunding Dompet 

dhuafa perlu melakukan kerjasama dengan kelompok organisasi 

masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sadaqah di 

dompet dhuafa. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi lebih 

Percaya dan mengetahui tentang donasi online dompet dhuafa. 

4)  Berdasarkan hasil penelitian pada variabel kepercayaan, 

menyatakan tidak semua donatur percaya bahwa dompet dhuafa 

dapat menjamin kerahasiaan data pribadi donatur. Hal ini 

dompet dhuafa dapat mengiplementasikan keamanan data yang 

kuat dengan menggunakan teknologi keamanan yang canggih 

seperti sistem proteksi untuk menjaga data pribadi serta 

memberikan Langkah-langkah keamanan yang telah di terapkan 

kepada donatur. 
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