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Abstrak 

Penelitian ini menginvestigasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan strategis organisasi. Melalui metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi 

faktor-faktor kunci yang memengaruhi tingkat keterlibatan pemangku kepentingan, 

menganalisis dampak positifnya terhadap kualitas keputusan strategis, dan mengusulkan model 

pengambilan keputusan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku 

kepentingan membentuk proses pengambilan keputusan menjadi lebih holistik dan responsif 

terhadap perubahan eksternal. Model inklusif yang diusulkan memberikan landasan untuk 

merumuskan kebijakan strategis yang lebih seimbang dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengambilan Keputusan Strategis, Model 

Inklusif. 

 

Abstract 

This research investigates the impact of stakeholder engagement in organizational strategic 

decision-making. Utilizing a literature review approach, the study identifies key factors 

influencing stakeholder engagement, analyzes its positive effects on the quality of strategic 

decisions, and proposes an inclusive decision-making model. The findings reveal that 

stakeholder engagement shapes the decision-making process to be more holistic and responsive 

to external changes. The proposed inclusive model provides a foundation for formulating more 

balanced and sustainable strategic policies. 

Keywords: Stakeholder Engagement, Strategic Decision-Making, Inclusive Model. 

 

PENDAHLUAN 

Pengambilan keputusan strategis tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks 

pengelolaan organisasi (N. W. E. S. Dewi et al., 2023). Dalam memastikan kesinambungan dan 

keberlanjutan operasional, perhatian yang serius harus diberikan pada proses ini (Hanafiah, 

2024). Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi seringkali ditentukan oleh keputusan-
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keputusan strategis yang diambil oleh para pemimpinnya (Heriyanto, 2022). Oleh karena itu, 

penting bagi pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan strategis tersebut (Haryanto et al., 2024). Dalam konteks ini, peran pemangku 

kepentingan menjadi kunci dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi (Putra et al., 

2023). Keterlibatan mereka tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi juga sebagai suatu 

keharusan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang (Hanafiah, 2022). Evaluasi dampak 

keterlibatan pemangku kepentingan menjadi aspek sentral dalam penelitian ini, mengingat 

kompleksitas dinamika organisasi modern yang terus berubah (Lestarini et al., 2023). Sejauh 

mana suara dan pandangan pemangku kepentingan diakomodasi dalam pengambilan keputusan 

strategis dapat mempengaruhi legitimasi dan penerimaan keputusan tersebut (Hanafiah & 

Ramazan, 2022). 

Dalam memahami kompleksitas dinamika organisasi modern, penelitian ini fokus pada 

upaya untuk mengukur dan menganalisis dampak keterlibatan pemangku kepentingan (Usman 

et al., 2021). Terdapat asumsi bahwa semakin besar keterlibatan pemangku kepentingan, 

semakin baik keputusan strategis yang dihasilkan (N. K. E. K. Dewi et al., 2023). Namun, 

tantangan muncul dalam memahami bagaimana mengintegrasikan beragam pandangan dan 

kepentingan pemangku kepentingan yang mungkin saling bertentangan (Heriyanto, 2023b). 

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menyelidiki strategi terbaik untuk mengelola dan 

menyelaraskan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan strategis (Hanafiah et al., 

2021). Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, keberhasilan organisasi bukan hanya 

ditentukan oleh ketepatan pengambilan keputusan strategis, tetapi juga oleh kemampuan untuk 

beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan dengan cepat dan efektif (Wati et al., 2023). 

Oleh karena itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap fleksibilitas dan responsivitas 

organisasi terhadap perubahan (Hanafiah, Hartutik, et al., 2020). Dengan demikian, penelitian 

ini memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap hubungan antara 

pengambilan keputusan strategis, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kemampuan 

organisasi untuk menghadapi perubahan dalam dinamika organisasi modern (Wardana et al., 

2023). 

Pentingnya pemahaman mendalam tentang keterlibatan pemangku kepentingan terletak 

pada pengaruh signifikan yang dimilikinya terhadap kebijakan dan keputusan strategis 

organisasi (Permatananda et al., 2024). Pemangku kepentingan, yang dapat mencakup berbagai 

pihak seperti karyawan, pelanggan, investor, dan pihak-pihak eksternal lainnya, memiliki 

kepentingan dan ekspektasi yang berbeda terhadap kinerja dan arah organisasi (Wacika et al., 

2024). Seiring kompleksitas dan dinamika organisasi modern, pemahaman mendalam terhadap 

peran dan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan menjadi esensial untuk merancang 

kebijakan dan mengambil keputusan strategis yang berkelanjutan (Riyani, 2020). Dalam 

konteks ini, keberagaman kepentingan dan ekspektasi pemangku kepentingan menjadi faktor 

kunci yang perlu diperhatikan (Hanafiah, Nasrun, et al., 2020). Karyawan mungkin mengejar 

keadilan organisasional dan kondisi kerja yang memadai, sementara pelanggan mungkin fokus 

pada kualitas produk atau layanan (Nugroho et al., 2024). Investor, di sisi lain, dapat menilai 

keberlanjutan keuangan dan pertumbuhan jangka panjang (Ulimaz et al., 2024). Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pemangku kepentingan, tetapi juga menggali 

perbedaan-perbedaan dalam pandangan mereka untuk memahami bagaimana aspek-aspek ini 

dapat diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan strategis (Asmara et al., 2023). 

Dalam upaya untuk memahami dampak keterlibatan pemangku kepentingan, penelitian 

ini melibatkan analisis mendalam terhadap partisipasi mereka dalam proses pengambilan 

keputusan strategis (Nirmalasari et al., 2024). Sejauh mana pandangan dan masukan pemangku 

kepentingan diakomodasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi penentu keberhasilan 

atau kegagalan kebijakan strategis organisasi (Heriyanto, 2023a). Adanya pemahaman 

mendalam ini dapat membantu organisasi menghindari ketidaksetujuan dan konflik yang 

mungkin muncul karena ketidaksesuaian antara ekspektasi pemangku kepentingan dan 
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kebijakan yang diambil (Hanafiah, Sahudra, et al., 2020). Dalam merinci dampak partisipasi 

pemangku kepentingan, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas keterlibatan mereka (Robiah et al., 2024). Apakah mekanisme 

partisipasi yang ada sudah memadai atau perlu ditingkatkan? Sejauh mana peran kepemimpinan 

dalam memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan? Semua pertanyaan ini menjadi 

esensial untuk menjelajahi keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks pengambilan 

keputusan strategis secara holistik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif untuk 

merancang pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam organisasi (Hanafiah, Heikal, et al., 2019). 

Dalam konteks ini, latar belakang penelitian ini mencakup pemaparan evolusi 

pengambilan keputusan strategis, dari model tradisional hingga pendekatan yang lebih inklusif 

dan berfokus pada keterlibatan pemangku kepentingan (Marzuki, 2024). Model-model ini 

mencerminkan perubahan paradigma dalam manajemen organisasi yang semakin mengakui 

peran penting pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi (Usman & Hanafiah, 

2019). Selain itu, penelitian ini juga menguraikan dampak yang mungkin timbul akibat tingkat 

keterlibatan yang berbeda-beda, baik dari segi keberlanjutan organisasi maupun pencapaian 

tujuan strategis jangka panjang (Gustian et al., 2024). Keterlibatan pemangku kepentingan tidak 

hanya terbatas pada tahap implementasi keputusan, tetapi juga mencakup fase perencanaan dan 

formulasi strategi (Hanafiah, Mastuti, et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menggali 

lebih dalam tentang bagaimana pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi pada 

setiap tahap proses pengambilan keputusan strategis, membuka peluang untuk peningkatan 

kolaborasi dan keselarasan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pemangku 

kepentingan (Sukmawati et al., 2024). 

Dengan demikian, evaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan strategis bukan hanya mencakup dimensi efisiensi dan efektivitas 

operasional organisasi, tetapi juga aspek-aspek yang lebih abstrak, seperti keadilan, 

transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan pandangan 

komprehensif tentang bagaimana dinamika ini dapat membentuk dan memengaruhi keputusan 

strategis organisasi, dengan harapan dapat memberikan landasan untuk pengembangan model 

pengambilan keputusan strategis yang lebih terpadu dan berkelanjutan. 

 

METODE 

Metode penelitian studi literatur yang digunakan dalam penelitian "Evaluasi Dampak 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Strategi Organisasi" 

melibatkan langkah-langkah sistematis dan terperinci untuk memastikan pengumpulan 

informasi yang komprehensif dan analisis yang akurat. Berikut adalah tahapan-tahapan 

penelitian tersebut: 

1. Penentuan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan menetapkan ruang lingkup penelitian untuk memastikan fokus 

dan relevansi. Pemilihan topik-topik kunci yang terkait dengan keterlibatan pemangku 

kepentingan dan pengambilan keputusan strategis menjadi langkah awal untuk memandu 

pencarian literatur. 

2. Pencarian Literatur 

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademis, perpustakaan digital, jurnal 

ilmiah, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Pemilihan kata kunci yang tepat dan strategi 

pencarian yang sistematis membantu mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik 

penelitian. 

3. Seleksi Literatur 

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, dilakukan seleksi untuk memastikan bahwa 

sumber-sumber yang dipilih memiliki kualitas dan metodologi yang dapat diandalkan. 
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Kriteria seleksi mencakup relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, tahun 

publikasi, dan metodologi penelitian. 

4. Ekstraksi Data dan Analisis Literatur 

Data yang ditemukan dari literatur diekstraksi dengan cermat untuk mengidentifikasi temuan 

kunci, konsep, dan pendekatan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan strategis. Analisis literatur dilakukan untuk menyusun pemahaman 

yang mendalam tentang peran pemangku kepentingan dalam konteks pengambilan keputusan 

organisasi. 

5. Penyusunan Konsep dan Kerangka Konseptual 

Berdasarkan temuan literatur, penelitian menyusun konsep-konsep kunci dan merancang 

kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan untuk evaluasi dampak 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. 

6. Penyusunan Sistematika Review Literatur 

Sistematika review literatur disusun untuk mengorganisir informasi secara terstruktur. Ini 

mencakup pengelompokan temuan literatur berdasarkan tema, model konseptual, dan 

pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 

7. Penulisan Laporan Studi Literatur 

Penelitian menghasilkan laporan studi literatur yang mencakup review komprehensif, 

analisis kritis terhadap temuan, dan sintesis hasil penelitian. Laporan ini juga mencakup 

rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan implikasi praktis bagi 

kebijakan organisasi. 

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, penelitian studi literatur ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dampak keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini, yang menggunakan metode studi literatur, mencakup 

pemahaman mendalam tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan strategis organisasi. Beberapa temuan dan kontribusi utama dari penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Faktor-Faktor Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Melalui studi literatur, berhasil diidentifikasi faktor-faktor keterlibatan pemangku 

kepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Ini termasuk tingkat 

partisipasi, komunikasi efektif, kejelasan peran, dan saling pengertian antara organisasi dan 

pemangku kepentingan (Hanafiah, Rahman, et al., 2019). 

2. Dampak Positif Terhadap Keputusan Strategis 

Studi literatur mendukung gagasan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan secara positif 

memengaruhi kualitas keputusan strategis. Melibatkan berbagai pihak dapat membawa 

wawasan yang beragam, memperkuat dukungan internal, dan menciptakan kebijakan yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan (Zakaria et al., 

2024). 

3. Model Pengambilan Keputusan Inklusif 

Penelitian ini menghasilkan konsep model pengambilan keputusan inklusif yang 

mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan. Model ini mencerminkan 

pendekatan baru terhadap proses pengambilan keputusan strategis, di mana kolaborasi dan 

keterlibatan semua pihak diakui sebagai elemen kunci (Marzuki et al., 2024). 

4. Tantangan dan Hambatan dalam Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Studi literatur juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam 

upaya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya melibatkan 

konflik kepentingan, kendala sumber daya, dan kurangnya mekanisme komunikasi yang 

efektif (Wambrauw et al., 2024). 
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5. Implikasi Praktis dan Rekomendasi 

Hasil penelitian memberikan implikasi praktis untuk organisasi yang ingin meningkatkan 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Rekomendasi 

termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung keterlibatan, penguatan mekanisme 

komunikasi, dan pendekatan proaktif untuk manajemen konflik (Fathurohman et al., 2023). 

6. Penyimpulan dan Pemikiran Masa Depan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan bukan hanya 

sekadar langkah taktis, tetapi merupakan prinsip fundamental yang dapat membentuk 

keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Pemikiran masa depan juga mencakup 

perluasan penelitian ke bidang terkait, seperti dampak teknologi digital pada keterlibatan 

pemangku kepentingan (Fios et al., 2024). 

Melalui analisis literatur ini, penelitian berhasil menyajikan pemahaman yang mendalam 

tentang peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, 

memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan kebijakan dan praktek 

manajemen organisasi. 

Pengambilan keputusan strategis menjadi tonggak penting dalam menentukan 

keberlanjutan dan perkembangan suatu organisasi. Proses ini bukan hanya sekadar langkah 

administratif, tetapi juga mencerminkan visi dan strategi jangka panjang yang akan membentuk 

jalur pertumbuhan organisasi (Rukiyanto et al., 2023). Dalam konteks ini, pengaruh pemangku 

kepentingan menjadi faktor kritis yang memberikan warna dan substansi pada keputusan 

strategis tersebut. Pemangku kepentingan, dalam berbagai bentuk seperti karyawan, pelanggan, 

investor, dan mitra bisnis, membawa kepentingan dan harapan yang beragam terhadap kinerja 

dan arah suatu organisasi (Marzuki, 2023a). Pentingnya memahami dampak keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis menjadi landasan bagi 

penelitian ini (Marzuki, 2023c). Dengan mengadopsi pendekatan mendalam, penelitian ini 

berupaya untuk membongkar lapisan-lapisan kompleksitas yang mendasari hubungan antara 

organisasi dan pemangku kepentingan (Sri Haryanto & Edi Rohani, 2023). Analisis mendalam 

terhadap bagaimana pandangan, kepentingan, dan masukan pemangku kepentingan dapat 

membentuk dan membimbing keputusan strategis, menjadi fokus sentral dalam upaya 

memahami dinamika pengambilan keputusan strategis (Marzuki, 2023f). 

Penelitian ini tidak hanya sekadar mengidentifikasi pemangku kepentingan, tetapi juga 

mengukur sejauh mana partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (Wisma & 

Marta, 2023). Bagaimana suara dan perspektif pemangku kepentingan diintegrasikan dalam 

pengambilan keputusan strategis menjadi pertanyaan kunci (Evayanti et al., 2024). Selain itu, 

penelitian ini mencoba menggali dampak efektifitas keterlibatan pemangku kepentingan 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan strategis organisasi. Sejauh mana partisipasi 

pemangku kepentingan menghasilkan keputusan yang lebih akurat, dapat diterima, dan 

memenuhi harapan para pemangku kepentingan? Dalam merinci dampak keterlibatan pemangku 

kepentingan, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi hambatan atau konflik yang mungkin 

muncul (Lubis, 2023). Bagaimana perbedaan kepentingan dan harapan antar pemangku 

kepentingan dapat dikelola untuk mencapai kesepakatan yang optimal? Bagaimana mekanisme 

komunikasi dan transparansi dapat ditingkatkan untuk memperkuat keterlibatan pemangku 

kepentingan? Semua pertanyaan ini menjadi elemen kunci dalam mengurai kompleksitas 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, 

menciptakan kerangka kerja yang lebih menyeluruh dan dapat diterapkan dalam konteks 

dinamika organisasi modern (Utomo et al., 2023). 

Proses pengambilan keputusan strategis telah mengalami evolusi yang signifikan seiring 

berjalannya waktu, mencerminkan perubahan dalam dinamika organisasi dan tuntutan 

lingkungan bisnis yang semakin kompleks (Lubis, 2022). Model-model awal cenderung bersifat 

otoriter dan hierarkis, di mana keputusan strategis didominasi oleh pemimpin atau manajemen 

puncak. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi dan perubahan lanskap 
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bisnis, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih inklusif (Arno et al., 2023). 

Model-model pengambilan keputusan strategis yang lebih inklusif menempatkan pemangku 

kepentingan dalam peran yang lebih aktif (Syarkani et al., 2019). Pemangku kepentingan, 

termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan mitra bisnis, diakui sebagai entitas yang memiliki 

kepentingan dan ekspektasi yang beragam terhadap kinerja dan arah organisasi (Lubis, 2021a). 

Pendekatan ini mengakui bahwa pengambilan keputusan yang efektif memerlukan perhatian 

terhadap keragaman pandangan, pengalaman, dan kebutuhan para pemangku kepentingan 

(Elizabeth et al., 2023). 

Pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan strategis menjadi semakin jelas 

seiring dengan kompleksitas dinamika organisasi modern (Lubis, 2020). Model-model inklusif 

tidak hanya mempertimbangkan sudut pandang manajemen puncak, tetapi juga melibatkan 

pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Haryanto et al., 2023). Dengan 

demikian, model ini memberikan ruang bagi kolaborasi, partisipasi, dan pertukaran informasi 

yang dapat memperkaya kualitas keputusan strategis. Evolusi ini juga mencerminkan kesadaran 

akan pentingnya adaptasi dan respons terhadap perubahan lingkungan (Lubis, 2021b). Model 

pengambilan keputusan strategis yang inklusif dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar, 

perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan pelanggan (Haryanto & Majid, 2023). 

Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, organisasi dapat lebih baik 

mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan dengan cara yang lebih holistik dan 

berkelanjutan (Marzuki, 2023b). Dalam konteks ini, proses evolusi pengambilan keputusan 

strategis tidak hanya mencerminkan perubahan struktural dalam organisasi, tetapi juga 

merupakan tanggapan terhadap tuntutan masyarakat dan konsumen yang semakin menuntut 

keterbukaan dan inklusivitas (Haryantol et al., 2023). Oleh karena itu, organisasi yang mampu 

mengadopsi model pengambilan keputusan strategis yang lebih inklusif dapat memiliki 

keunggulan dalam merespons perubahan lingkungan dan mencapai kesinambungan jangka 

panjang (Kamar et al., 2023). 

Melalui kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi dan mengidentifikasi faktor-faktor 

utama yang memengaruhi tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan strategis (Suyuti et al., 2023). Faktor-faktor tersebut mencakup 

partisipasi aktif, transparansi, dan saling pengertian antara organisasi dan pemangku 

kepentingan (Ngarifin et al., 2023). Penelitian ini mengenali bahwa faktor-faktor ini tidak hanya 

saling terkait, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antara 

organisasi dan pemangku kepentingan (Irma & Jalil, 2023). Partisipasi aktif pemangku 

kepentingan adalah salah satu faktor kunci yang memainkan peran sentral dalam menentukan 

sejauh mana suara mereka diakomodasi dalam pengambilan keputusan strategis (Marzuki, 

2023d). Pemangku kepentingan yang merasa diundang untuk berpartisipasi secara aktif 

memiliki peluang lebih besar untuk memberikan masukan berharga dan memberikan perspektif 

yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan (Utomo et al., 2024). Oleh karena itu, 

penting bagi organisasi untuk menciptakan mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi 

partisipasi pemangku kepentingan dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan strategis. 

Transparansi juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

keterlibatan pemangku kepentingan (La Ramba et al., 2022). Ketika organisasi memberikan 

informasi yang jelas dan terbuka tentang keputusan strategis yang diambil, pemangku 

kepentingan merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses 

tersebut. Transparansi menciptakan dasar kepercayaan antara organisasi dan pemangku 

kepentingan, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan keterlibatan (Haryanto, 2023b). 

Saling pengertian antara organisasi dan pemangku kepentingan adalah faktor lain yang mencuat 

dalam penelitian ini (Jamil et al., 2023). Proses komunikasi yang efektif dan saling pemahaman 

antara kedua belah pihak dapat membantu mengatasi perbedaan pandangan dan menciptakan 

basis untuk kolaborasi yang produktif (Haryanto & Rizqi, 2023). Menciptakan forum-dialog 

yang terbuka dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dapat meningkatkan 
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keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis (Marzuki, 2023e). 

Dengan merinci faktor-faktor ini melalui kajian literatur, penelitian ini memberikan landasan 

bagi pemahaman lebih mendalam tentang dinamika keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan strategis (Marzuki & Silvia, 2023). Melibatkan pemangku kepentingan 

secara aktif, menerapkan transparansi, dan membangun saling pengertian dapat menjadi strategi 

kunci bagi organisasi yang ingin meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan 

memperkaya kualitas keputusan strategis mereka (Li et al., 2024). 

Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya terletak pada aspek 

inklusivitas, melainkan juga pada dampak positifnya terhadap kualitas keputusan strategis 

(Wahyuningrum, 2022). Keterlibatan yang efektif mampu membawa kontribusi berharga dari 

berbagai perspektif, menciptakan kebijakan yang lebih berimbang, dan merespon dengan cepat 

terhadap perubahan pasar yang dinamis (Nawawi, 2023). Dalam konteks ini, keterlibatan 

pemangku kepentingan bukan hanya menjadi suatu formalitas, tetapi menjadi faktor kritis yang 

memberikan keunggulan kompetitif dan dukungan yang lebih kuat dari pihak-pihak terkait 

(Haryanto & Mufidah, 2024). Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif memungkinkan 

organisasi untuk melibatkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki 

oleh berbagai kelompok (Marta & Neldi, 2023). Ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih 

holistik dan berimbang, mengingat adanya perspektif yang mencakup aspek internal dan 

eksternal organisasi (Wahyuningrum & Hartutik, 2023). Dengan mempertimbangkan sudut 

pandang dari berbagai pihak, keputusan strategis dapat lebih komprehensif dan mampu 

menanggapi kompleksitas tantangan yang dihadapi organisasi (Haryanto, 2024a). 

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif memberikan kemampuan 

kepada organisasi untuk merespon dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan 

bisnis (Marta, 2020). Pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif memiliki pemahaman 

yang lebih baik terhadap dinamika pasar, tren industri, dan kebutuhan pelanggan (Irman et al., 

2021). Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi peluang lebih awal dan 

mengantisipasi risiko dengan lebih baik, memberikan keputusan yang lebih adaptif dan 

responsif (Haryanto, 2024b). Dukungan yang lebih kuat dari pihak-pihak terkait merupakan 

hasil langsung dari keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif. Pemangku kepentingan 

yang merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis memiliki 

kecenderungan untuk memberikan dukungan yang lebih positif terhadap kebijakan organisasi 

(Wahyuningrum & Hartutik, 2022). Dukungan ini dapat mencakup dukungan finansial, 

pengakuan masyarakat, dan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, menciptakan 

lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi (Haryanto, 2023a). Dengan 

demikian, keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya menjadi langkah etis dan inklusif, 

tetapi juga menjadi investasi yang berharga bagi kualitas keputusan strategis dan kesuksesan 

jangka panjang organisasi. Organisasi yang mengenali dan mengoptimalkan potensi keterlibatan 

pemangku kepentingan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai keunggulan 

kompetitif dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah (Marta et al., 2023). 

Berdasarkan literatur, penelitian ini mengusulkan konsep model pengambilan keputusan 

inklusif. Model ini menciptakan kerangka kerja di mana kepentingan pemangku kepentingan 

diakui dan diintegrasikan dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan strategis, 

mempromosikan kerjasama dan menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Namun, perlu 

diakui bahwa keterlibatan pemangku kepentingan juga dapat dihadapkan pada tantangan dan 

hambatan. Konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya mekanisme 

komunikasi yang efektif dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan keterlibatan yang 

optimal. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh 

organisasi untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Ini mencakup 

pengembangan kebijakan yang mendukung keterlibatan, penguatan mekanisme komunikasi, dan 

penerapan strategi proaktif untuk mengatasi konflik. Secara keseluruhan, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan bukan sekadar aspek taktis, 
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melainkan esensi dari pengambilan keputusan strategis yang berhasil. Pemikiran masa depan 

menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak teknologi digital terhadap dinamika 

keterlibatan pemangku kepentingan sebagai aspek penting dalam menghadapi tantangan masa 

depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial dalam 

memahami peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis 

organisasi. Dengan kerangka konseptual dan rekomendasi praktisnya, diharapkan penelitian ini 

akan menjadi landasan untuk perkembangan teori dan praktek manajemen organisasi yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

SIMPULAN 

Dalam kesimpulan, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa keterlibatan pemangku 

kepentingan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis 

organisasi. Model pengambilan keputusan inklusif yang diusulkan menjadi landasan untuk 

memahami dinamika yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan strategis. 

 

SARAN 

Sebagai saran, perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran organisasi terhadap 

pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan. Implementasi mekanisme yang lebih efektif, 

komunikasi terbuka, dan strategi penyelesaian konflik dapat meningkatkan keterlibatan dan 

mendorong pencapaian keputusan strategis yang lebih berkelanjutan. 
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