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Abstrak 

Pengambilan keputusan strategis organisasi semakin menjadi fokus perhatian dalam 

menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Penelitian ini mengusulkan evaluasi dampak 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses ini. Metode studi literatur digunakan untuk 

menggali hubungan antara partisipasi pemangku kepentingan dan kualitas keputusan strategis 

organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan, 

baik internal maupun eksternal, memiliki dampak signifikan pada adaptabilitas organisasi 

terhadap perubahan lingkungan dan keberlanjutan kebijakan bisnis. Pentingnya diversifikasi 

perspektif dan informasi yang dibawa oleh pemangku kepentingan menjadi jelas, memperkaya 

pengambilan keputusan strategis dengan sudut pandang yang beragam. Studi ini juga menyoroti 

peran kunci keterlibatan dalam mendorong keputusan strategis yang berkelanjutan dan 

bertanggung jawab sosial, sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Namun, tantangan dalam 

implementasi keterlibatan pemangku kepentingan, terutama terkait manajemen hubungan yang 

kompleks, harus diatasi untuk memastikan kontribusi maksimal. Dukungan pemangku 

kepentingan menjadi kunci sukses, dan organisasi perlu membangun dan memelihara hubungan 

terbuka serta transparan untuk mendukung langkah-langkah strategisnya. Penelitian ini 

menyarankan bahwa organisasi perlu terus memantau dinamika keterlibatan pemangku 

kepentingan dan merespons perubahan lingkungan. Terlebih lagi, manajemen harus 

memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan 

menjaga keseimbangan antara kebutuhan internal dan eksternal. 

Kata Kunci: Keputusan Strategis, Pemangku Kepentingan, Adaptabilitas Organisasi. 

 

Abstract 
Organizational strategic decision-making is increasingly becoming the focus of attention in the 

face of dynamic business challenges. This research proposes an evaluation of the impact of 

stakeholder engagement in this process. The literature review method is employed to explore the 

relationship between stakeholder participation and the quality of organizational strategic 

decisions. Research findings indicate that active stakeholder engagement, both internal and 

external, significantly influences the adaptability of the organization to environmental changes 

and the sustainability of business policies. The importance of diversification of perspectives and 

information brought by stakeholders becomes evident, enriching strategic decision-making with 

diverse viewpoints. This study also highlights the key role of engagement in promoting 

sustainable and socially responsible strategic decisions, aligning with the demands of modern 

society. However, challenges in implementing stakeholder engagement, particularly in complex 

relationship management, must be overcome to ensure maximum contribution. Stakeholder 

support becomes the key to success, and organizations need to build and maintain open and 

transparent relationships to support their strategic initiatives. This research suggests that 

organizations need to continuously monitor the dynamics of stakeholder engagement and 

respond to environmental changes. Moreover, management should pay attention to external 
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factors that can influence strategic decision-making and maintain a balance between internal and 

external needs. 

Keywords: Strategic Decision Making, Stakeholders, Organizational Adaptability. 

 

PENDAHLUAN 

Dalam dinamika bisnis yang terus berkembang, keterlibatan pemangku kepentingan 

bukan lagi sekadar aspek tambahan, melainkan menjadi pondasi utama dalam pengelolaan 

organisasi (Budiarto et al., 2024). Saat organisasi beroperasi dalam ekosistem bisnis yang penuh 

ketidakpastian, pemangku kepentingan menjadi komponen integral yang tidak hanya 

memengaruhi, tetapi juga membentuk arah strategis dan keberlanjutan perusahaan (Setiawan et 

al., 2022). Pemangku kepentingan bukan hanya sebatas aktor yang terlibat dalam aktivitas 

organisasi, melainkan juga diakui sebagai sumber daya berharga yang dapat memberikan 

pandangan mendalam terkait dinamika eksternal (Yumhi et al., 2024). Mereka tidak hanya 

melibatkan diri dalam keputusan strategis, tetapi juga menjadi mitra dalam memahami tren 

pasar yang sedang berkembang, perubahan regulasi, dan dinamika industri yang mempengaruhi 

operasional perusahaan (Li et al., 2024). Dalam konteks ini, keterlibatan pemangku kepentingan 

menciptakan saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan organisasi untuk merespons 

dengan cepat terhadap perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul (Salim, 2022). 

Lebih jauh lagi, pemangku kepentingan dapat dianggap sebagai katalisator transformasi 

bagi organisasi (W. D. Febrian et al., 2024). Dengan membawa beragam perspektif dan 

pengetahuan, mereka tidak hanya memberikan wawasan tambahan, tetapi juga membantu 

organisasi untuk lebih adaptif dan inovatif (Nurnainah et al., 2024). Peran sentral pemangku 

kepentingan tidak hanya terbatas pada kontribusi informasional, melainkan juga mencakup 

dukungan moral, finansial, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

jangka panjang (Fika et al., 2022). Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan bukan 

hanya menjadi elemen strategis, tetapi juga menjadi filosofi operasional yang meresap ke 

seluruh lapisan organisasi (Sembiring et al., 2024). Kesadaran akan peran sentral pemangku 

kepentingan menjadi landasan bagi keberlanjutan dan kemampuan adaptasi organisasi dalam 

menghadapi tantangan yang berkembang (Utomo et al., 2024). Dengan memandang pemangku 

kepentingan sebagai mitra strategis, organisasi dapat menciptakan hubungan yang kokoh, 

menjembatani divisi antara internal dan eksternal, serta mengukuhkan posisi mereka dalam 

memimpin perubahan dan meraih kesuksesan jangka panjang (R. K. Ayu et al., 2023). 

Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan semakin terasa dalam menghadapi 

tantangan global (Wahdiniawati et al., 2024). Organisasi perlu memahami bahwa pemangku 

kepentingan tidak hanya mencakup para pemegang saham, tetapi juga kelompok-kelompok 

seperti pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas (Umam et al., 2023). Melibatkan 

mereka secara efektif memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif dan responsif terhadap 

perubahan lingkungan, meminimalkan risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang (Sudirjo et 

al., 2024). Keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya terbatas pada pengambilan 

keputusan strategis, tetapi juga melibatkan proses komunikasi dan kolaborasi yang 

berkelanjutan (Uhai & Sudarmayasa, 2020). Organisasi yang berhasil membangun hubungan 

yang kuat dengan pemangku kepentingan dapat mengakses sumber daya tambahan, 

mendapatkan dukungan dalam mewujudkan inovasi, dan menciptakan citra positif di mata 

masyarakat (Salim, 2023b). Dalam era informasi saat ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi 

kunci untuk membangun kepercayaan, yang pada gilirannya, memperkuat hubungan dengan 

pemangku kepentingan (Dharmawan et al., 2024). Dengan demikian, keterlibatan pemangku 

kepentingan bukanlah sekadar tanggung jawab etis, tetapi juga merupakan investasi strategis 

untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang (Nofita et al., 2023). Organisasi yang mampu 

membangun dan merawat hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan akan 

mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dengan lebih baik, memanfaatkan 

peluang, dan mencapai kesuksesan yang berkesinambungan di tengah dinamika global yang 

tidak pernah berhenti (Kamar et al., 2023). 

Dalam era bisnis yang terus berkembang dan bersaing ketat, peran pemangku 

kepentingan menjadi semakin kompleks dan penting dalam merancang serta melaksanakan 

strategi organisasi (Salim, 2023a). Keterlibatan pemangku kepentingan tidak lagi dapat 

direduksi hanya pada pihak internal, seperti manajemen eksekutif, melainkan juga mencakup 
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jaringan eksternal yang melibatkan pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Poerba et al., 

2024). Dalam memahami kontribusi pemangku kepentingan, organisasi perlu mengakui bahwa 

setiap pihak yang terlibat memiliki peran unik dan dampak yang signifikan terhadap tujuan 

strategis (Yonrizon et al., 2023). Mengintegrasikan pemangku kepentingan eksternal seperti 

pelanggan dan pemasok dalam proses pengambilan keputusan strategis dapat memberikan 

organisasi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Arifianto et al., 2024). Pengumpulan data 

yang mendalam dan analisis terhadap kebutuhan, harapan, dan tren pasar dapat membantu 

organisasi mengantisipasi perubahan yang akan datang dan menyesuaikan strategi mereka 

secara lebih cepat dan efektif (Elizabeth et al., 2023). Dengan melibatkan pemangku 

kepentingan eksternal, organisasi dapat merespons pasar dengan lebih adaptif, memperkuat 

hubungan bisnis, dan menciptakan nilai yang berkesinambungan (Rahmawati et al., 2024). 

Lebih dari sekadar pengambilan keputusan strategis, keterlibatan pemangku kepentingan 

juga melibatkan upaya untuk membangun reputasi organisasi di mata masyarakat (W. D. 

Febrian & Alfiyanti, 2023). Dalam era informasi yang terhubung secara global, tindakan dan 

keputusan organisasi dapat dengan cepat menjadi sorotan publik (Marzuki, 2024). Oleh karena 

itu, memahami dan memenuhi harapan masyarakat umum menjadi esensial. Organisasi yang 

mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dapat memitigasi risiko reputasi, 

mendukung keberlanjutan operasional, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan 

jangka panjang (Sukmawati et al., 2024). Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan 

bukan hanya tentang pengumpulan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang 

saling menguntungkan dan berkelanjutan (W. D. Febrian, 2023). Organisasi yang mampu 

mengakui dan mengelola kontribusi beragam pemangku kepentingan secara holistik akan lebih 

siap untuk menghadapi perubahan dinamika bisnis, meningkatkan daya saing, dan meraih 

keberlanjutan jangka panjang (Utomo et al., 2023). 

Penelitian ini juga menangkap esensi kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan yang cepat (Zakaria et al., 2024). Dengan menggali dampak keterlibatan 

pemangku kepentingan, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana 

pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau merespon keputusan strategis organisasi (A. 

Ayu & Febrian, 2023). Ini mencakup penilaian terhadap keterbukaan organisasi terhadap 

masukan dari pemangku kepentingan, serta kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan 

perspektif beragam ini dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, penelitian ini 

merespon kebutuhan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam konteks keberlanjutan dan 

tanggung jawab sosial (Trisna et al., 2023). Dalam era di mana organisasi diharapkan untuk 

berperan sebagai warga yang bertanggung jawab dalam masyarakat, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran tentang sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan dapat 

mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dan beretika dalam pengambilan keputusan 

strategis (Marzuki et al., 2024). Dengan merinci latar belakang ini, penelitian tentang evaluasi 

dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi 

menjadi penting dalam merespon kompleksitas dan dinamika bisnis kontemporer. Kesimpulan 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi untuk 

meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka, sekaligus memberikan kontribusi teoretis 

terhadap pemahaman kita tentang peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks 

pengambilan keputusan strategis. 

 

METODE 

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur yang cermat dan sistematik 

untuk mengevaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 

strategis organisasi. Berikut adalah tahapan penelitian secara rinci: 

1. Identifikasi Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi ruang lingkup penelitian yang melibatkan 

pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Langkah ini melibatkan 

pemahaman mendalam tentang elemen-elemen kunci yang mempengaruhi keputusan 

strategis dan peran pemangku kepentingan dalam konteks tersebut. 

2. Pemilihan Sumber Informasi 

Penelitian ini memerlukan pemilihan sumber informasi yang relevan dan beragam. Sumber 

informasi dapat meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen 
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organisasi yang mencakup kebijakan, laporan tahunan, dan dokumentasi terkait pengambilan 

keputusan strategis. 

3. Pembuatan Kerangka Konseptual 

Penelitian membangun kerangka konseptual sebagai landasan teoretis untuk mengevaluasi 

dampak keterlibatan pemangku kepentingan. Kerangka konseptual ini mencakup elemen-

elemen kunci seperti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan strategis, tingkat 

keterlibatan pemangku kepentingan, dan potensi dampaknya. 

4. Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui analisis terhadap literatur yang terpilih. Ini mencakup 

penelusuran literatur, ekstraksi informasi, dan pengorganisasian data yang relevan dengan 

fokus penelitian. Proses ini juga melibatkan identifikasi tren, kesenjangan, dan temuan 

penting dalam literatur yang ada. 

5. Analisis Literatur 

Analisis literatur dilakukan untuk mengevaluasi secara kritis konsep-konsep yang berkaitan 

dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. 

Pemahaman mendalam diperoleh melalui sintesis informasi dan identifikasi pola hubungan 

antarvariabel yang relevan. 

6. Sistematika Penilaian Dampak 

Penelitian ini mengembangkan sistematika penilaian dampak keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup parameter-parameter evaluasi 

yang memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana keterlibatan pemangku 

kepentingan mempengaruhi keputusan strategis dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. 

7. Penyusunan Temuan 

Hasil analisis literatur disusun menjadi temuan yang sistematis. Temuan ini mencakup 

informasi penting tentang bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan strategis dan dampaknya pada berbagai aspek 

organisasi. 

8. Penyusunan Kesimpulan dan Implikasi 

Kesimpulan dari penelitian ini mencakup rangkuman temuan utama, interpretasi signifikansi, 

dan implikasi praktis serta teoretisnya. Kesimpulan ini juga dapat memberikan arah untuk 

penelitian masa depan dalam bidang ini. 

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai evaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan 

dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini, yang dilakukan melalui metode studi literatur, mengungkap 

berbagai aspek penting terkait evaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan strategis organisasi. Berikut adalah beberapa temuan utama yang dapat 

disimpulkan: 

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Strategis 

Studi literatur mengindikasikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan memiliki dampak 

signifikan pada proses pengambilan keputusan strategis organisasi (Sariningrum & Febrian, 

2023). Partisipasi aktif pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memberikan 

kontribusi berharga dalam merancang strategi yang responsif terhadap dinamika pasar dan 

lingkungan bisnis. 

2. Diversifikasi Perspektif dan Informasi 

Evaluasi literatur menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan membawa 

diversifikasi perspektif dan informasi ke dalam proses pengambilan keputusan. 

Keberagaman ini dapat meningkatkan kualitas keputusan strategis dengan memperhitungkan 

berbagai sudut pandang dan meminimalkan risiko kelalaian (Sani & Febrian, 2023). 

3. Pengaruh Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial 

Penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat membentuk 

kebijakan organisasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Pemangku 

kepentingan, terutama masyarakat dan lembaga lingkungan, memiliki potensi untuk 
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memotivasi organisasi dalam mengadopsi praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan 

(Meisuri, Zuliana, et al., 2023). 

4. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Keputusan Strategis 

Analisis literatur menyoroti bahwa faktor-faktor eksternal, seperti perubahan regulasi, tren 

pasar, dan dinamika industri, dapat dipahami lebih baik melalui keterlibatan pemangku 

kepentingan (Suyuti et al., 2023). Organisasi yang mampu merespons perubahan ini dapat 

lebih adaptif dalam merancang kebijakan strategis (Aritonang & Febrian, 2023). 

5. Tantangan dalam Implementasi Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Meskipun keterlibatan pemangku kepentingan memberikan manfaat, literatur juga menyoroti 

beberapa tantangan (Jamil et al., 2023). Tantangan ini melibatkan kompleksitas manajemen 

hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa setiap pihak 

terlibat dengan cara yang konstruktif (Sopyan et al., 2023). 

6. Dukungan Pemangku Kepentingan sebagai Kunci Sukses 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan aktif dari pemangku kepentingan dapat 

menjadi kunci sukses implementasi keputusan strategis (Nawawi, 2023). Organisasi yang 

mampu membangun hubungan yang baik dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan 

memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan strategisnya (Supriyanto & Febrian, 

2023). 

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keterlibatan 

pemangku kepentingan dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis organisasi. 

Implikasi praktisnya termasuk pentingnya pengelolaan hubungan dengan pemangku 

kepentingan dan integrasi perspektif beragam dalam proses pengambilan keputusan (Qurtubi et 

al., 2023). Selain itu, hasil ini memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam 

pengembangan teori dan praktik keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks organisasi 

(Zulfisa, Agusfina, et al., 2023). 

Evaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 

strategis organisasi menggugah pertanyaan fundamental mengenai dinamika hubungan antara 

organisasi dan lingkungannya (Solissa et al., 2024). Seiring dengan kompleksitas bisnis modern, 

pengambilan keputusan strategis tidak lagi bisa diisolasi dari pengaruh pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dalam kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi (Setiawan et al., 

2023). Penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan pengetahuan tentang sejauh mana 

keterlibatan pemangku kepentingan dapat membentuk dan memengaruhi keputusan yang dibuat 

di tingkat strategis (Meisuri, Nuswantoro, et al., 2023). Keterlibatan pemangku kepentingan 

menjadi pusat perhatian dalam literatur bisnis karena memunculkan pertanyaan esensial 

mengenai partisipasi yang efektif dan dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi (Lubis, 

2021b). Pemangku kepentingan bukan hanya entitas eksternal yang menyaksikan proses 

pengambilan keputusan; mereka adalah elemen-elemen dinamis yang dapat membawa nilai 

tambah melalui wawasan, perspektif, dan dukungan yang mereka tawarkan (Lubis, 2023b). 

Dalam era di mana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting, 

keterlibatan pemangku kepentingan mengambil dimensi baru (Fika et al., 2023). Bukan hanya 

tentang mencapai tujuan finansial semata, melainkan juga tentang bagaimana organisasi dapat 

menjalankan perannya sebagai warga yang bertanggung jawab di masyarakat (Lubis, 2023a). 

Studi literatur dalam bidang ini membuka jendela ke arah bagaimana keterlibatan pemangku 

kepentingan dapat menjadi pendorong untuk menggabungkan kebijakan bisnis yang 

berkelanjutan dan etis dalam pengambilan keputusan strategis (Mahmudi et al., 2023). Penting 

untuk diakui bahwa proses pengambilan keputusan strategis melibatkan dinamika kompleks 

antara pihak internal dan eksternal organisasi (W. D. F. Febrian, 2023). Keterlibatan pemangku 

kepentingan menciptakan sebuah arena di mana konflik kepentingan, harapan, dan tuntutan 

dapat bersinggungan (Retnani et al., 2011). Analisis literatur menyoroti bahwa manajemen 

efektif terhadap interaksi ini merupakan kunci untuk mengoptimalkan kontribusi pemangku 

kepentingan dan menghindari potensi hambatan terhadap implementasi keputusan strategis 

(Syah et al., 2017). 

Evaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 

strategis organisasi merupakan suatu proses yang kritis dalam mengukur efektivitas dan 

kesuksesan kebijakan yang diimplementasikan (Apriani, Meliantari, et al., 2023). Pemangku 

kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh 
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keputusan organisasi (W. D. Febrian, Perkasa, et al., 2023). Dengan melibatkan mereka secara 

aktif dalam pengambilan keputusan strategis, organisasi dapat memperoleh berbagai perspektif 

yang diperlukan untuk merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh 

semua pihak terkait (Perkasa et al., 2023). Proses evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi 

pemangku kepentingan yang relevan, baik internal maupun eksternal organisasi (Supardi et al., 

2023). Internal melibatkan karyawan, manajemen, dan pemilik, sementara eksternal dapat 

mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas (W. D. Febrian, Sjarifudin, et 

al., 2023). Setelah identifikasi, organisasi perlu menggali kebutuhan, harapan, dan kontribusi 

yang masing-masing pemangku kepentingan miliki terhadap keputusan strategis (W. D. Febrian 

& Rianggara, 2023). 

Penting untuk memahami bahwa keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya berarti 

meminta masukan mereka, tetapi juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi 

aktif mereka sepanjang proses pengambilan keputusan (Shavira & Febrian, 2023). Ini bisa 

melibatkan penyelenggaraan pertemuan, forum diskusi, atau bahkan kolaborasi dalam tim kerja 

khusus (Marliana & Febrian, 2023). Dampak dari keterlibatan pemangku kepentingan dapat 

terlihat dalam beberapa aspek (Abdullah, Febrian, et al., 2023). Pertama, proses pengambilan 

keputusan menjadi lebih demokratis dan adil, karena berbagai perspektif dipertimbangkan (W. 

D. Febrian, Purnama, et al., 2023). Kedua, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan 

dapat diterima oleh pemangku kepentingan karena mereka merasa dihargai dan terlibat dalam 

proses tersebut (Purnama et al., 2023). 

Namun, perlu diingat bahwa tidak selalu mungkin atau praktis untuk melibatkan semua 

pemangku kepentingan dalam setiap keputusan (W. D. Febrian, Maq, et al., 2023). Oleh karena 

itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas keterlibatan pemangku 

kepentingan (Abdullah, Perkasa, et al., 2023). Organisasi perlu mengevaluasi sejauh mana 

proses tersebut menghasilkan hasil yang positif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan 

strategis jangka panjang (Apriani, Abdullah, et al., 2023). Dengan mengadopsi pendekatan 

evaluasi yang komprehensif terhadap dampak keterlibatan pemangku kepentingan, organisasi 

dapat memperkuat kapasitasnya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan 

keberlanjutan operasional, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan semua pihak 

terkait (W. D. Febrian, Apriani, et al., 2023). 

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan tidak bersifat statis (Syah, 2022). Dalam 

menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat, organisasi perlu terus mengevaluasi 

dinamika keterlibatan ini (Anjarwati & Purwanti, 2023). Kondisi eksternal yang berubah dapat 

memerlukan adaptasi dalam pendekatan terhadap pemangku kepentingan tertentu atau bahkan 

memotivasi organisasi untuk mencari keterlibatan baru guna menjaga relevansi dan 

keberlanjutan. Pentingnya dukungan pemangku kepentingan juga mencuat sebagai tema kunci 

(Zulfisa, Fika, et al., 2023). Meskipun keterlibatan dapat membawa manfaat signifikan, tanpa 

dukungan aktif dan konstruktif, upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan dapat 

menghadapi hambatan yang signifikan (Lubis, 2021a). Oleh karena itu, manajemen hubungan 

menjadi unsur kritis, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan dialog terbuka serta 

transparansi untuk membangun kepercayaan dan dukungan jangka panjang (Marlin et al., 2023). 

Dalam kesimpulannya, penelitian ini melalui metode studi literatur memberikan 

gambaran mendalam tentang kompleksitas dan relevansi keterlibatan pemangku kepentingan 

dalam pengambilan keputusan strategis organisasi (Mardikawati et al., 2023). Dari integrasi 

perspektif beragam hingga dampaknya terhadap kebijakan berkelanjutan, penelitian ini 

menggambarkan peran kritis pemangku kepentingan dalam membentuk masa depan dan arah 

strategis organisasi (Lubis, 2022). Selain itu, hasil penelitian ini memberikan pandangan yang 

bermanfaat bagi praktisi dan akademisi untuk memahami secara lebih baik bagaimana 

organisasi dapat memanfaatkan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai sumber keunggulan 

kompetitif dalam era bisnis yang dinamis ini. 

 

SIMPULAN 

Dalam rangka memahami kompleksitas pengambilan keputusan strategis organisasi, 

penelitian ini menggambarkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan memiliki peran 

krusial. Temuan menunjukkan bahwa integrasi aktif pemangku kepentingan dapat 
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meningkatkan kualitas keputusan strategis, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan, dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. 

 

SARAN 

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, disarankan bagi organisasi untuk lebih 

menekankan pentingnya manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan. Pemangku 

kepentingan perlu diperlakukan sebagai mitra strategis yang membantu membentuk keputusan 

strategis dan memberikan dukungan aktif. Selain itu, organisasi dihimbau untuk terus memantau 

perubahan dalam lingkungan bisnis dan menyesuaikan strategi keterlibatan pemangku 

kepentingan mereka sesuai kebutuhan. 
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