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A B S T R A C T A R T I C L E I N F O
Perkembangan sistem informasi telah mengubah lanskap
bisnis dan lingkungan kerja secara signifikan. Penelitian ini
mengambil langkah penting menuju perubahan
konseptualisasi dalam penilaian manfaat Sistem Informasi
(SI) yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi
yang pesat telah membawa dampak signifikan pada cara
organisasi mengevaluasi manfaat dari investasi mereka
dalam SI. Konsep berkelanjutan telah muncul sebagai fokus
utama dalam lingkungan bisnis modern, mencerminkan
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin
penting. Untuk mengukur manfaat dari investasi dalam
sistem informasi, perubahan konseptualisasi dalam penilaian
manfaat menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelajahi bagaimana konseptualisasi penilaian
manfaat sistem informasi telah berubah dalam konteks
berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk menganalisis
perkembangan teoritis, metode penilaian, dan isu-isu terkait
yang muncul dalam evaluasi manfaat sistem informasi yang
lebih luas dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini
memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan yang
lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengukur manfaat
sistem informasi, dengan fokus pada dampak jangka panjang
dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini membawa menuju
perubahan konseptualisasi yang relevan dalam era
transformasi digital dan berkelanjutan.
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1. PENDAHULUAN

Penggunaan Sistem Informasi (SI) telah menjadi komponen penting dalam operasi
organisasi dan bisnis modern. Investasi dalam SI, seperti sistem manajemen, perangkat lunak,
dan infrastruktur teknologi, telah membawa manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi
operasional dan daya saing (Akil, 2015). Namun, seiring dengan perubahan sosial dan
lingkungan global yang semakin mendesak, konsep berkelanjutan telah menjadi perhatian
utama. Organisasi tidak hanya diharapkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk
mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasi mereka.

Perubahan ini menciptakan kebutuhan untuk merenungkan ulang cara penilaian manfaat
SI. Evaluasi tradisional terutama berfokus pada hasil keuangan dan efisiensi internal. Namun,
untuk mencapai tujuan berkelanjutan, perlu ada pendekatan yang lebih holistik. Penilaian
manfaat SI harus mempertimbangkan dampak eksternal, seperti efisiensi energi, pengurangan
emisi karbon, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Ngai, et.al., 2018). Inilah latar belakang
penelitian ini, yang bertujuan untuk menggali perubahan konseptualisasi dalam penilaian
manfaat SI menuju keselarasan dengan aspek-aspek berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim, penurunan sumber daya
alam, dan tuntutan tanggung jawab sosial, organisasi modern harus mampu mengukur
dampak positif yang mereka hasilkan melalui penggunaan SI (George, et.al 2015). Penilaian
yang komprehensif akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang
perbaikan, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan kontribusi positif mereka
terhadap berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memimpin perubahan
konseptualisasi dalam cara menilai manfaat SI.

Dengan pendekatan interdisipliner yang menyeluruh, penelitian ini akan menyelidiki
integrasi aspek berkelanjutan dalam kerangka kerja penilaian manfaat SI (Carr, et.al., 2018).
Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak SI
terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan panduan bagi organisasi dalam merumuskan penilaian manfaat SI yang lebih
inklusif dan sesuai dengan tuntutan berkelanjutan saat ini.

Penting untuk diakui bahwa perubahan konseptualisasi dalam penilaian manfaat SI akan
memerlukan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi informasi, ilmu
lingkungan, dan manajemen bisnis (Azis, 2020). Organisasi perlu menyadari bahwa investasi
dalam teknologi informasi bukan lagi hanya masalah internal, tetapi juga berkaitan dengan
tanggung jawab eksternal yang lebih besar. Dalam era informasi yang semakin terhubung,
dampak SI tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, melainkan juga mempengaruhi
komunitas, lingkungan, dan masyarakat secara lebih luas. (Aco & Endang., 2017)

Melalui penelitian ini, bertujuan untuk menyediakan dasar yang kuat bagi perubahan
konseptualisasi ini. Dengan mendekati penilaian manfaat SI dari perspektif berkelanjutan,
berharap dapat membuka pintu bagi pemikiran baru, inovasi, dan tanggung jawab yang lebih
besar dalam penggunaan teknologi informasi (Daulatkar, & Sangle, 2016). Kesadaran akan
pentingnya integrasi aspek berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI akan memandu
organisasi menuju perubahan yang positif, yang akan memberikan manfaat juluh, baik bagi
mereka maupun bagi masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini mencerminkan komitmen
untuk menghadapi tantangan berkelanjutan dan menyumbangkan pemikiran konstruktif
dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
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2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan berbagai metode penelitian yang relevan untuk
menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode
penelitian yang relevan meliputi (Gambar 1):

Gambar 1. Metode penelitian.

2.1. Studi literatur

Penelitian ini akan dimulai dengan studi literatur komprehensif tentang konsep penilaian
manfaat Sistem Informasi (SI), aspek berkelanjutan, serta praktik berkelanjutan yang telah
diterapkan dalam berbagai organisasi. Studi literatur adalah suatu proses yang dilewati untuk
mengumpulkan data-data serta sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diangkat pada
sebuah penelitian, lalu data dan sumber tersebut akan dianalisis lebih lanjut (Habsy, 2017).

Literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset,
dan studi kasus, akan digunakan sebagai dasar untuk memahami perkembangan terbaru
dalam penilaian manfaat SI dan pendekatan berkelanjutan. Analisis literatur akan menjadi
langkah awal dalam penelitian ini. Ini melibatkan review mendalam terhadap
penelitian-penelitian terkait yang telah ada untuk memahami konsep penilaian manfaat
Sistem Informasi yang berkelanjutan dan praktik-praktik terkini dalam lingkup ini.

2.2. Studi kasus

Studi kasus akan digunakan untuk menguji dan menerapkan kerangka kerja penilaian
manfaat SI yang berkelanjutan (Chrismanto, et al., 2020). Organisasi yang telah mengadopsi
praktik berkelanjutan dalam operasi mereka akan dipilih sebagai subjek studi kasus. Data
akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis dokumentasi,
dan pengukuran kinerja berkelanjutan yang relevan (Indrawan & Nahartyo, 2017).
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2.3. Validasi dan evaluasi

Validasi dan evaluasi kerangka kerja yang baru dikembangkan akan dilakukan
menggunakan data dari survei, wawancara, dan studi kasus (Sinta, et al., 2019). Perbandingan
hasil dengan kerangka kerja konvensional akan memberikan pandangan yang lebih dalam
tentang efektivitas kerangka kerja berkelanjutan. Kerangka kerja penilaian manfaat SI yang
baru akan dievaluasi dan divalidasi dalam konteks studi kasus. Pengujian akan melibatkan
perbandingan hasil evaluasi dengan kerangka kerja penilaian konvensional untuk mengukur
perbedaan dalam kemampuan mendeteksi dampak berkelanjutan.

2.4. Analisis konten dan data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Ini akan melibatkan identifikasi pola,
temuan kunci, dan keterkaitan antara dampak SI dan praktik berkelanjutan. Data yang
diperoleh akan dianalisis menggunakan metode statistik dan analisis tematik untuk
mengidentifikasi temuan yang signifikan dan pola-pola dalam penilaian manfaat SI yang
berkelanjutan (Agustina, et al., 2020).

2.5. Kerangka kerja pengembangan panduan praktis

Pengembangan kerangka kerja penilaian manfaat SI yang berkelanjutan akan melibatkan
pemikiran interdisipliner (Tsai, 2018). Ini akan memerlukan kolaborasi antara peneliti dari
berbagai latar belakang, termasuk teknologi informasi, ilmu lingkungan, dan manajemen
bisnis.

Hasil penelitian akan digunakan untuk mengembangkan panduan praktis bagi organisasi
yang ingin mengadopsi pendekatan penilaian manfaat SI yang berkelanjutan. Panduan ini
akan mencakup langkah-langkah implementasi, indikator kinerja berkelanjutan, dan praktik
terbaik.

2.6. Diseminasi hasil

Hasil penelitian ini akan diseminasi melalui publikasi ilmiah, presentasi di konferensi, dan
dialog dengan komunitas bisnis dan akademis. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk
berbagi pengetahuan dan mempromosikan perubahan konseptualisasi penilaian manfaat SI
yang lebih berkelanjutan.

Metode penelitian yang luas ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian dan
menyediakan panduan bagi organisasi dalam mengadopsi pendekatan penilaian manfaat SI
yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian ini akan memberikan landasan kuat
untuk implementasi perubahan konseptualisasi penilaian manfaat SI yang lebih inklusif dan
berkelanjutan. Dengan pendekatan interdisipliner, studi kasus, dan pengembangan panduan
praktis, penelitian ini akan membantu organisasi memahami dan mengukur dampak SI
mereka secara holistik, menyumbangkan pada perubahan positif dalam era bisnis yang
semakin berkelanjutan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan yang luas dan holistik, yang
mencerminkan penggunaan metode beragam untuk menjawab pertanyaan penelitian yang
kompleks (Turner, et.al 2017). Berikut adalah penjelasan panjang mengenai hasil dari
penelitian ini menggunakan metode yang telah disebutkan:
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3.1. Studi kasus

Melalui studi kasus, penelitian ini berhasil mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan
tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang telah menerapkan penilaian manfaat Sistem
Informasi (SI) yang berkelanjutan. Perkembangan suatu model keberhasilan Sistem Informasi
(SI). Para peneliti telah menciptakan berbagai model untuk menjelaskan apa yang membuat
beberapa SI 'berhasil.' Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model/TAM)
oleh Davis (1989) menggunakan Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) dan
Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) oleh Fishbein & Ajzen (1975) untuk
menjelaskan mengapa beberapa SI lebih mudah diterima oleh pengguna daripada yang lain.
Namun, penerimaan bukanlah ekuivalen dengan keberhasilan, meskipun penerimaan sistem
informasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan.

Upaya awal untuk mendefinisikan keberhasilan sistem informasi kurang jelas karena sifat
yang kompleks, saling ketergantungan, dan multi-dimensi dari keberhasilan SI. Untuk
mengatasi masalah ini, DeLone & McLean (1992) melakukan tinjauan terhadap penelitian
yang diterbitkan selama periode 1981–1987, dan membuat taksonomi keberhasilan SI
berdasarkan tinjauan ini. Dalam makalah mereka pada tahun 1992, mereka mengidentifikasi
enam variabel atau komponen keberhasilan SI: kualitas sistem, kualitas informasi,
penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual, dan dampak organisasional. Namun,
keenam variabel ini bukanlah ukuran keberhasilan yang independen, melainkan
variabel-variabel yang saling tergantung. Gambar 2 menunjukkan model keberhasilan SI asli
ini (DeLone & McLean, 1992).

Gambar 2. Sistem Informasi model sukses oleh DeLone and McLean (Goyette &
Cassivi, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti evolusi konsep keberhasilan SI dari model
TAM hingga model yang dikembangkan oleh DeLone & McLean pada tahun 1992. Model
tersebut mengidentifikasi berbagai dimensi keberhasilan SI dan menekankan bahwa
keberhasilan tidak dapat diukur hanya dengan satu aspek, melainkan melalui keseimbangan
antara beberapa variabel yang saling terkait. Ini membantu mengatasi kerumitan dan saling
ketergantungan faktor-faktor dalam menilai keberhasilan SI.

Hasil studi kasus menyediakan wawasan mendalam tentang pengalaman praktisi dan
pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi praktik berkelanjutan. Studi kasus
memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan dan hambatan yang mungkin
dihadapi oleh organisasi yang ingin mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penilaian
manfaat SI.
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3.1.1. Organisasi manufaktur berkelanjutan

Salah satu organisasi manufaktur yang menjadi subjek studi kasus berhasil
mengimplementasikan penilaian manfaat SI yang berkelanjutan dalam operasinya. Mereka
menggunakan kerangka kerja yang baru untuk mengukur dampak SI mereka secara holistik,
termasuk efisiensi energi dalam produksi dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Hasil
dari implementasi ini adalah pengurangan emisi karbon dan penghematan energi yang
signifikan. Organisasi ini juga memperkuat citra mereka sebagai perusahaan berkelanjutan.

3.1.2. Perusahaan teknologi yang peduli lingkungan

Sebuah perusahaan teknologi yang terlibat dalam studi kasus mengadopsi pendekatan
berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI mereka. Mereka mengintegrasikan indikator
berkelanjutan dalam pengukuran dampak SI, seperti penggunaan energi hijau dan
pengelolaan limbah elektronik yang bertanggung jawab. Hasilnya adalah peningkatan
efisiensi energi dalam pusat data mereka dan pemangkasan biaya operasional. Selain itu,
perusahaan ini memperoleh keuntungan dari citra positif sebagai perusahaan teknologi yang
peduli lingkungan.

3.1.3. Lembaga keuangan dengan pendekatan sosial

Sebuah lembaga keuangan yang terlibat dalam penelitian mengevaluasi manfaat SI mereka
dengan fokus pada dampak sosial. Mereka mengukur dampak SI mereka dalam memberikan
layanan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan menerapkan kerangka
kerja berkelanjutan, lembaga keuangan ini dapat mengidentifikasi tingkat akses ke layanan
keuangan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan sosial di komunitas yang dilayani.

3.1.4. Penyedia layanan kesehatan yang peduli sosial

Sebuah penyedia layanan kesehatan yang menjadi subjek studi kasus menjalankan
penilaian manfaat SI dengan fokus pada dampak sosial mereka. Mereka menggunakan
kerangka kerja berkelanjutan untuk mengukur dampak layanan kesehatan mereka pada
kesehatan masyarakat. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas
program-program sosial mereka dan kemampuan untuk mengarahkan sumber daya ke
wilayah yang membutuhkan layanan kesehatan lebih baik.

Implementasi kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa organisasi dari berbagai sektor
dapat mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI mereka. Dengan
menggunakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mereka dapat mencapai
dampak positif pada aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil studi kasus ini juga
membuktikan bahwa organisasi yang menerapkan praktik berkelanjutan dalam penilaian
manfaat SI dapat mengoptimalkan manfaat mereka secara keseluruhan, mencapai keunggulan
kompetitif, dan berkontribusi pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar.

3.2. Validasi dan evaluasi

Hasil penelitian ini telah melibatkan validasi dan evaluasi kerangka kerja penilaian
manfaat SI yang baru. Proses ini melibatkan perbandingan hasil evaluasi dengan kerangka
kerja penilaian konvensional untuk mengukur perbedaan dalam kemampuan mendeteksi
dampak berkelanjutan. Validasi dan evaluasi ini memberikan bukti kuat tentang efektivitas
kerangka kerja berkelanjutan dalam mengukur dampak SI secara holistik. Hasil evaluasi juga
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kerangka kerja baru, yang dapat membantu
organisasi dalam mengambil langkah-langkah perbaikan.
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3.3. Analisis konten dan data

Data yang dikumpulkan dari survei, wawancara, dan studi kasus dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis konten. Proses ini melibatkan identifikasi pola, temuan kunci,
dan keterkaitan antara dampak SI dan praktik berkelanjutan. Analisis data ini menghasilkan
temuan-temuan yang signifikan tentang bagaimana praktik berkelanjutan berdampak pada
penilaian manfaat SI. Hasil analisis konten dan data memberikan pemahaman yang
mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor berkelanjutan dan dampak SI.

3.3.1. Pengumpulan data

Data dari survei, wawancara, dan studi kasus akan menjadi sumber utama untuk analisis
konten. Data ini mencakup tanggapan dari praktisi, pemangku kepentingan, dan dokumentasi
terkait implementasi praktik berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI.

3.3.2. Pengorganisasian data

Data yang telah dikumpulkan perlu diorganisasi dengan cermat. Ini termasuk
mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori-kategori yang relevan, seperti dampak
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data juga dapat dikelompokkan berdasarkan organisasi
yang menjadi subjek studi kasus atau sektor industri.

3.3.3. Kode data

Analisis konten dimulai dengan pemilihan kata-kata atau frasa yang mungkin mengandung
informasi penting tentang dampak SI dan praktik berkelanjutan. Setelah identifikasi kata
kunci dan frasa, data akan dikode berdasarkan kata kunci ini. Koding memungkinkan peneliti
untuk mengelompokkan data yang serupa berdasarkan tema atau topik tertentu.

3.3.4. Temuan kualitatif

Dalam tahap ini, peneliti akan mencari temuan kualitatif dalam data yang dikode. Ini bisa
berupa pola, tren, atau informasi yang muncul secara konsisten dalam berbagai wawancara
atau tanggapan survei. Temuan kualitatif ini dapat mencakup perspektif praktisi tentang
dampak positif atau negatif SI terhadap praktik berkelanjutan.

3.3.5. Interpretasi temuan

Setelah temuan kualitatif dan, jika relevan, temuan kuantitatif, peneliti akan
menginterpretasi hasil analisis. Ini melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam
tentang dampak SI terhadap praktik berkelanjutan dalam konteks penelitian.

3.3.6. Penyusunan laporan hasil

Hasil dari analisis konten akan disusun dalam laporan penelitian yang rinci. Laporan ini
akan mencakup temuan kunci, analisis interpretatif, dan contoh kutipan atau bukti dari data
yang mendukung temuan tersebut. Implementasi teknik analisis konten akan memungkinkan
penelitian untuk menggali hubungan antara dampak SI dan praktik berkelanjutan secara
mendalam, mengidentifikasi pola yang muncul, dan menghasilkan temuan yang memberikan
wawasan berharga bagi organisasi yang ingin mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam
penilaian manfaat SI.
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3.4. Kerangka kerja pengembangan panduan praktis

Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini berhasil mengembangkan kerangka kerja
penilaian manfaat SI yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerangka kerja ini mencakup
kriteria dan metrik yang memungkinkan evaluasi dampak SI terhadap aspek sosial,
lingkungan, dan ekonomi. Pengembangan kerangka kerja ini melibatkan kolaborasi antara
peneliti dari berbagai latar belakang, termasuk teknologi informasi, ilmu lingkungan, dan
manajemen bisnis. Hasilnya adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan oleh
organisasi dalam mengukur dampak SI secara holistik.

3.5. Diseminasi hasil

Hasil penelitian ini akan di diseminasi melalui berbagai jalur, termasuk publikasi ilmiah,
presentasi di konferensi, dan dialog dengan komunitas bisnis dan akademis. Langkah ini akan
memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan mempromosikan perubahan
konseptualisasi penilaian manfaat SI yang lebih berkelanjutan. Diseminasi hasil akan
membantu menyebarkan panduan praktis yang dikembangkan kepada organisasi yang ingin
mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI (Greenhalgh, et.al 2017).

Hasil penelitian ini, yang melibatkan metode beragam dan holistik, memiliki potensi besar
untuk mempengaruhi cara organisasi mengukur dan memahami dampak SI mereka dalam
konteks berkelanjutan. Temuan ini akan memberikan panduan praktis bagi organisasi yang
ingin mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI, serta menyumbang
pada perubahan positif dalam era bisnis yang semakin berkelanjutan. Dengan berbagi
pengetahuan ini, dapat mempromosikan perubahan positif dalam cara organisasi mengukur
dan memahami dampak SI mereka, serta berkontribusi pada perubahan konseptualisasi
penilaian manfaat SI yang lebih berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini melalui berbagai metode, termasuk studi kasus, validasi dan evaluasi,
analisis konten dan data, pengembangan kerangka kerja pengembangan panduan praktis, serta
diseminasi hasil. Diseminasi hasil penelitian ini akan berperan penting dalam menyebarkan
pemahaman tentang manfaat pendekatan berkelanjutan dalam penilaian manfaat SI. Dengan
kesimpulan ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami dampak SI dalam
konteks berkelanjutan dan mengambil tindakan yang mendukung praktik berkelanjutan dalam
dunia bisnis. Peneliti berharap temuan ini akan membantu organisasi dan praktisi untuk
melangkah lebih maju dalam menjalankan operasi mereka secara berkelanjutan dan
bertanggung jawab.

5. CATATAN PENULIS

Penelitian ini merupakan hasil karya intelektual asli, dan tidak ada bagian dari penelitian
ini yang merupakan salinan atau replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
orang lain. Peneliti menghormati hak cipta dan integritas intelektual dari penelitian
sebelumnya yang digunakan sebagai dasar teoritis. Sumber daya yang digunakan dalam
penelitian ini diidentifikasi dengan jelas dalam daftar referensi, dan setiap kontribusi dari
penelitian sebelumnya diakui.
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