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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huru

f 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا

alif 

tidak 

dilambangka

n 

tidak 

dilambangka

n 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ث
sa ṡ 

es (dengan 

titik di atas) 

 jim J je ج

 ح

ha ḥ 

ha (dengan 

titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 ذ
zal ż 

zet (dengan 

titik di atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ص

sad ṣ 

es (dengan 

titik di 

bawah) 

 ض

dad ḍ 

de (dengan 

titik di 

bawah) 

 ط

ta ṭ 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 ظ

za ẓ 

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof‘ ع
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terbalik 

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

hamza ء

h 

, 

apostrof 

 ya Y ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama, Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا َ

 Kasrah I i ا ِ

 ḍammah U u ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 
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لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 

fatḥah dan 

alif atau 

yā’ 
ā 

a dan 

garis di 

atas 

 ى
kasrah dan 

yā’ 
̄i 

i dan 

garis di 

atas 

 ىو
ḍammah 

dan wau 
̄u 

u dan 

garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

ىَ م  ر   : ramā 

قيِ لَ َ   : qīla 

تََُ ي مُو   : yamūtu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر   : rauḍah al-aṭ fāl 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م   : al-madīnah al-fāḍilah 

ة م   al-ḥikmah :   ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbanā :  ر 

ن ا ي   najjainā :  ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-bilādu :  ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu :  امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’murūna :  ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ :َ :ش ي  Syai’un 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  

yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  

harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  

tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 
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Contoh:  

Fī Ẓilal al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ dīnullāh دِي نَُالََّّ  billāh باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ ةَِالََّّ م  ح  َر   hum fī raḥmatillāh همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya.  
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Contoh: 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : ALFI DARAJA ULYA 

NIM  : 30800119022 

Judul    : Analisis Peran OXFAM dalam Pemberdayaan                         

                          Perempuan Melalui Program GRAISEA II di Sulawesi 

                          Selatan Tahun 2022 

 

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk Mendeskripsikan upaya 

OXFAM dalam pemberdayaan perempuan melalui GRAISEA II di 

Sulawesi Selatan Tahun 2022, dan 2) Mendeskripsikan bentuk 

implementasi OXFAM dalam pelaksanaan program GRAISEA II di 

Sulawesi Selatan Tahun 2022. 

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis 

menggunakan konsep transnatioal society dan paradigma feminis 

konstruktivis, adapaun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penulisan studi 

lapangan dengan pengumpulan data terbagi tiga yaitu studi kepustakaan, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan 

model Miles dan Hubberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penilitian ini menemukan bahwa 1) Intervensi OXFAM 

dalam upaya pemberdayaan perempuan berangkat dari ketimpangan 

gender yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dalam bidang angka 

kesempatan kerja dan pendidikan, adapun upaya yang dilakukan OXFAM 

melalui GRAISEA II ialah : a) Penyediaan rantai nilai ekonomi yang 

merata bagi semua aktor khususnya bidang agribisnis dan melalui model 

bisnis yang bertanggungjawab sehingga terhindar dari ketimpangan, juga 

b) Transformasi nilai equal gender pada masyarakat dengan 

memberdayakan perempuan baik edukasi dan juga akses kesempatan kerja. 

2) Implementasi OXFAM dalam upaya pemberdayaan perempuan dapat 

diuraikan diantaranya yaitu pre-existing organization yaitu adanya survey 

mitra yang akan diajak bekerjasama baik negara dan non-negara yang 

dianggap relevan dengan tujuan program, adapun sumber dana program 

GRAISEA ini dapat diketahui berasal dari SIDA, kemudian melalui 

pendekatan MDS yang pro terhadap sektor kecil,  OXFAM melaksanakan 

berbagai pelatihan yang menunjang kemampuan sumber daya yang 

berbasis gender. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditemukan implikasi 

penelitian ini yaitu pentingnya kehadiran peran NGO dalam aktivitas 

transnasional sebagai solusi dari berbagai isu transnasional yang hadir, 
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serta bagi pemerintah dan Masyarakat transnasional juga penstudi HI 

penelitian ini dapat sebagai catatan informasi dan masukan terkait isu 

kemanusiaan, perempuan, dan kelayakan hidup melalui kacamata upaya 

kerjasama atau advokasi suatu isu dalam Studi Hubungan Internasional. 

Key words: NGO; OXFAM; GRAISEA; Pemberdayaan Perempuan; 

Norma; Feminis Konstruktivis; Masyarakat Transnasional  
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ABSTRAK 

Nama  : ALFI DARAJA ULYA 

NIM  : 30800119022 

Judul    : Analisis Peran OXFAM dalam Pemberdayaan  

                          Perempuan Melalui Program GRAISEA II di Sulawesi 

                          Selatan Tahun 2022 

 

This research aimed to : 1) Described OXFAM's efforts in 

empowering women through GRAISEA II in South Sulawesi in 2022, and 

2) Described the working of OXFAM in implementing the GRAISEA II 

program in South Sulawesi in 2022. 

In answering the research questions, the author used the concept 

of transnational society and the feminist constructivist paradigm, The type 

of reasearch used is descriptive qualitative research methods. This research 

was carried out using a field study writing method with data collection 

divided into three, namely literature study, interviews and documentation. 

The data analysis technique uses the Miles and Hubberman model, which 

began with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The results of this research found that 1) OXFAM's intervention 

in efforts to empower women departed from the gender inequality that 

exists in South Sulawesi, especially in the areas of employment and 

educational opportunities. The efforts made by OXFAM through 

GRAISEA II are: a) Providing a balanced economic value chain. equally 

for all actors, especially in the agribusiness sector and through a 

responsible business model so as to avoid inequality, also b) 

Transformation of equal gender values in society by empowering women 

both in education and access to employment opportunities. 2) The 

implementation of OXFAM in efforts to empower women can be 

described, including the pre-existing organization, namely a survey of 

partners who will be invited to collaborate, both state and non-state, who 

are considered relevant to the program objectives. Meanwhile, the source 

of funding for the GRAISEA program can be seen to come from SIDA, 

then through an MDS approach that is pro-small sector, OXFAM carries 

out various trainings that support gender-based resource capabilities. 

Based on those results, the implications of this research can be 

found, namely the importance of the role of NGOs in transnational 

activities as a solution to various transnational issues that arise, as well as 

for governments and transnational communities as well as IR researchers. 
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This research can serve as a record of information and input related to 

humanitarian issues, women and viability through the lens of collaborative 

efforts or advocacy on an issue in International Relations Studies. 

Key words: NGO; OXFAM; GRAISEA; Womens Empowerment; Norms; 

Constructivist feminism; Transnational Society  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam interaksi dunia global, perempuan seringkali 

menghadapi ketidakadilan secara stuktural yang berakibat terhadap 

terbatasnya akses pada keberdayaan  dan kesempatan dalam ruang 

publik seperti akses keterlibatan politik dan ataupun ekonomi. 

Berdasarkan data Bank Dunia, lebih dari setengah kemiskinan di dunia 

didominasi oleh kaum perempuan. Misalnya, bagaimana angka 

pengangguran di Timur Tengah dan Afrika ataupun dalam kategori 

negara berkembang, angka perempuan yang menganggur lebih tinggi 

20 persen dari pada jumlah pengangguran gender pria. Melalui data 

tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana ketimpangan gender 

dalam hal akses ekonomi.1  

Ketimpangan gender secara nyata dan global juga menjadi 

masalah utama dari fenomena kemiskinan, sebab berdasarkan laporan 

lembaga buruh internasional, isu pendidikan dan kesehatan yang sudah 

sedikit lebih teratasi, ternyata belum mampu menjadi solusi dari 

ketimpangan gender dalam ranah ekonomi. Banyaknya perempuan 

yang terdidik atau mendapatkan akses pendidikan tidak bisa menjadi 

acuan akan teratasinya masalah ketimpangan akses ekonomi di suatu 

negara bahkan lingkup dunia. Hal ini dapat kita lihat bagaimana dalam 

                                                             
1 Gardiner, Drew. (2016). Promoting women’s empowerment in the Middle 

East and North Africa: A rapid evidence assessment of labour market interventions 
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kawasan Timur tengah dan Afrika, ILO menemukan lebih dari 50 

persen perempuan yang telah mendapatkan akses pendidikan yang 

layak disana, ternyata mengalami ketidakberdayaan dalam kesempatan 

kerja setelahnya.2 

Sementara itu untuk Asia Tenggara, data Bank Dunia 

menunjukkan untuk tahun 2019 sekitar 19% dan untuk tahun 2022 

sekitar 13,6% penduduk Asia Tenggara hidup dibawah garis 

kemiskinan, yang diakibatkan karena akses terhadap sumber daya dan 

kesempatan ekonomi yang layak itu terbatas (Bank, 2021).3 Meskipun 

terlihat menurun, penurunan jumlah masyarakat yang hidup di bawah 

garis kemiskinan tersebut, belum menjadi akhir dari masalah 

kemiskinan secara konkret, sebab meskipun secara jumlah umum 

menurun, akan tetapi ketimpangan gender masih menjadi masalah 

serius di Asia Tenggara, contohnya seperti upah yang tidak layak bagi 

salah satu gender dan adanya ketimpangan kesempatan kerja. 

Sebagaimana laporan United Nations Women (UNW), dimana 

keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja sangat rendah jika 

dibandingkan dengan laki – laki, dengan perkiraan perbandingan 

kemiskinan antara perempuan dan pekerja laki – laki di Asia Tenggara 

pada tahun 2030 nantinya, memiliki selisih 129 berbanding 100, yang 

                                                             
2 Gardiner, Drew. (2016). 
3 World Bank. (2021). Poverty and Shared Prosperity 2021: Reversals of 

Fortune 
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artinya jumlah perempuan yang mengalami ketidakberdayaan masih 

akan lebih tinggi.4 

Sementara itu, disisi lain, menurut laporan ILO yang merujuk 

pada pemberdayaan perempuan, jika saja, perempuan diberikan 

kesempatan kerja yang sama dengan gender lainnya yakni pria, tentu 

akan mengakumulasikan produktivitas menjadi meningkat diberbagai 

bidang. Contohnya pada lingkup rumah tangga saja, dengan menjadi 

ibu yang diberdayakan, sehingga memiliki peran dalam ekonomi, 

maka ini akan membantu menyelesaikan beban pendidikan anak, dan 

gizi keluarga mendapatkan tambahan subsidi, dari terberdayanya 

semua anggota keluarga dengan baik, tanpa membedakan atau 

mendiskreditkan gender tertentu. Dengan begitu, dapat dikatakan 

memberdayakan perempuan adalah termasuk bagian dari pengentasan 

kemiskinan.5 

Dalam Studi Hubungan Internasional, paling tidak dalam kritik 

Feminis, fenomena ketimpangan gender dapat dinyatakan sebagai 

bentuk marginalisasi pada isu gender (utamanya perempuan) yang 

selalu dianggap lemah dan tidak penting dalam Hubungan 

Internasional. melalui hal tersebut feminisme melihat pentingnya 

                                                             
4 UN Women. (2021). Annual Report East Asia and Pacific 2020 – 2021. 

h.13-15  
5 Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). Meningkatkan Kesetaraan Gender 

dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan 

Anak : Panduan Praktis bagi Organisasi, h. 16 - 27 
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kacamata yang equal gender untuk memahami arena hubungan 

internasional.  

Kritik tersebut sejalan dengan paradigma konstruktivis, yang 

meyakini bahwa keadaan global bukanlah keadaan alamiah, melainkan 

keadaan yang dapat dibentuk, sehingga status penting atau tidaknya 

suatu ancaman atau aktor dalam Hubungan Internasional tergantung 

pada konstruksi apa yang terbentuk. penyelesaian suatu masalah yang 

tidak mengakomodir nilai equal gender adalah konstruksi sosial gaya 

lama yang perlu diubah bagi hemat dari penggiat feminis 

konstruktivis, hal tersebut dapat berubah tergantung kepada bagaimana 

konstruksi yang ingin dibentuk. Dibutuhkan peran berbagai aktor 

untuk melakukan konstruksi sosial. Hal ini memiliki korelasi dengan 

emansipasi perempuan baik dalam akses pendidikan, sumber daya 

ataupun ekonomi.  

Dalam konsep masyarakat transnasional, nilai – nilai sosial 

termasuk feminisme seringkali direpresentasikan oleh aktor non 

negara. Terbukti setelah perang dingin berakhir, keadaan hubungan 

internasional semakin kompleks dengan hadirnya berbagai kampanye 

kemanusiaan atau isu sosial dari aktor – aktor non negara, dan meluas 

seiring perkembangan teknologi yang semakin maju. Sebagai contoh, 

bagaimana isu keamanan terkait larangan ranjau darat yang diinisiasi 

oleh Human Rights Watch di Jerman, kemudian kampanye tersebut 

menyebar di lebih dari 1000 organisasi non negara atau non 
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govermental organization (NGO) di 60 negara di dunia, salah satunya 

yakni di jepang melalui Association to AID Refugees.6 Dan kemudian 

tahun 1997 melahirkan sebuah perjanjian di Ottawa terkait larangan 

ranjau darat, yang disebabkan hampir lebih dari 26.000 orang setiap 

tahunnya terbunuh, dan kebanyakan korbannya ialah perempuan dan 

anak-anak. Uniknya perjanjian tersebut diikuti 120 perwakilan negara 

dunia, tetapi ide awalnya diinisiasi oleh aktor non negara atau NGO.7 

Dalam interaksi internasional atau politik global, pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan berbasis gender merupakan dua isu 

penting yang saling terkait. Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan 

pembangunan sosial berkelanjutan nomer satu, diikuti dengan 

pemberdayaan berbasis gender atau pemberdayaan perempuan, yang 

masuk dalam upaya equal gender pada poin ke 5 social development 

goals.  

Pemberdayaan perempuan yang digaungkan tidak memiliki arti 

secara serampangan bahwa hanya perempuan yang tidak memiliki 

akses terhadap kesejahteraan, tetapi diangkatnya pemberdayaan 

perempuan ini dikarenakan seringkali perempuan menjadi aktor yang 

lebih dekat dengan kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, atau 

                                                             
6 Florini, Ann. The Impact of Transnational Society, Resident Associate 

Carnegie Endowment for lnternational Peace, h.161-162 
7 Florini, Ann. The Impact of Transnational Society, Resident Associate 

Carnegie Endowment for lnternational Peace, h.163-164 
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ketidaksetaraan dalam aksesibilitas terhadap sumber daya dan juga 

peluang ekonomi.8  

NGO merupakan aktor non negara yang membawa norma 

masing-masing, dan tujuan atau misi tertentu. Pada umumnya bergerak 

dalam bidang kemanusiaan yang berangkat dari upaya perdamaian dan 

keamanan di berbagai sektor (Common Security), bukan hanya isu 

yang dianggap high politic oleh pendekatan tradisional. Adapun 

konstruksi sosial yang dimaksud ialah bagaimana keterlibatan idea dari 

pada aktor yang terlibat (agent) menciptakan konstruksi yang 

selanjutnya membuahkan idea atau pada akhirnya membentuk 

tindakan agent tersebut. 

Dewasa ini di Indonesia, ada banyak sekali NGO dengan 

berbagai misi tertentu, dengan membawa ciri khusus, kepentingan atau 

normanya masing-masing. Beberapa contoh NGO di Asia tenggara 

atau Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perempuan 

ialah KIVA, Human Initiative, Oxford Commitee for Famine Relief  

(OXFAM), dan Asian Pacific Resource and Research Centre for 

Women (ARROW). OXFAM menjadi salah satu yang cukup lama 

sebagai organisasi kemanusiaan yang masuk ke Indonesia dimulai 

tahun 1957, dan dengan jelas menyampaikan konsentrasinya pada tiga 

fokus yaitu gender justice, economic justice, dan rights in crisis. 

                                                             
8 Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). Meningkatkan Kesetaraan Gender 

dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan 

Anak : Panduan Praktis bagi Organisasi, h.25 
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OXFAM merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak 

dibidang kemanusiaan, termasuk pengentasan kemiskinan. OXFAM 

bermula sebagai organisasi kemanusiaan yang menyalurkan makanan 

pada korban perang semasa perang dunia dua, organisasi ini didirikan 

pada tahun 1942. Meskipun pada awalnya gerakan atau organisasi ini 

berkutat pada wilayah Eropa utamanya Inggris dan Yunani, tapi hari 

ini organisasi tersebut juga terbukti tidak terbatas oleh teritorial 

negara, justru dengan nyata mengakomodir nilai kemanusiaan, 

termasuk kelayakan hidup dan yang kita temui dewasa ini adalah 

ancaman multi dimensi termasuk ketimpangan gender.9 

OXFAM masuk ke Indonesia pada tahun 1957. Berlandaskan 

maraknya isu ketimpangan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan 

yang mengakibatkan OXFAM ikut mengambil bagian di Indonesia, 

dengan bekerjasama pada mitra seperti masyarakat, komunitas lokal 

ataupun pemerintah. OXFAM memiliki tiga konsentrasi program yaitu 

gender justice, economic justice, dan rights in crisis. Gender justice 

merupakan upaya pemenuhan keadilan berbasis gender, economic 

justice merupakan upaya pemenuhan keadilan disektor ekonomi, 

sementara rights in crisis merupakan pemenuhan hak pada kondisi 

tertentu seperti bencana alam atau krisis sosial lainnya. Salah satu 

implementasi program tersebut ialah hadirnya program Gender 

                                                             
9 Oxfam.(2023).Profile Oxfam Indonesia – Siapa Kami, diakses dari Oxfam 

di https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami   pada 21 Juni 2023, pukul 09:45 am 

https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami
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Transformative and Responsible Agribusiness Investment in South 

East Asia atau (GRAISEA).10 

GRAISEA sendiri merupakan program yang dijalankan di Asia 

tenggara termasuk Indonesia, OXFAM menjalankan program 

pengentasan kemiskinan berbasis gender ini di Asia tenggara termasuk 

Indonesia, dikarenakan Asia menjadi tempat bagi dua per tiga populasi 

dunia yang terdampak kemiskinan. Hal ini juga didukung dengan 

catatan banyaknya jumlah pekerja wanita yang mendapatkan upah 

yang tidak layak, dan bahkan tidak diberi upah. Data dari Oxfam 

menunjukkan lebih dari 50% pekerja pertanian di Asia adalah 

perempuan, tetapi hanya 62% dari mereka yang diberi upah.11 

Dalam GRAISEA I, OXFAM telah menjalankan programnya 

juga di Asia Tenggara dalam kurun waktu tiga tahun yaitu dimulai 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang berfokus pada mendorong 

investasi agribisnis yang bertanggung jawab dan transformatif gender. 

Singkatnya, GRAISEA 1 dan GRAISEA 2 bertujuan untuk mendorong 

investasi agribisnis yang bertanggung jawab dan transformatif gender 

di Asia Tenggara, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi 

perempuan dan pertanian berkelanjutan12. GRAISEA 2 dibangun 

                                                             
10 OXFAM Indonesia. (2022). Collaborative Action Towards an Equal and 

Sustainable Future. 
11 Oxfam. (2022). Gender Transformative and Responsible Agribusiness 

Investment in South East Asia, diakses dari https://asia.oxfam.org/gender-

transformative-and-responsible-agribusiness-investments-south-east-asia-graisea  

pada 21 Juni 2023, pukul 10:25 am 
12 Oxfam. (2018). FINAL EVALUATION Gender Transformative and 

Responsible Agribusiness Investments in South-East Asia (GRAISEA) programme, 

https://asia.oxfam.org/gender-transformative-and-responsible-agribusiness-investments-south-east-asia-graisea
https://asia.oxfam.org/gender-transformative-and-responsible-agribusiness-investments-south-east-asia-graisea
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berdasarkan keberhasilan GRAISEA 1 dan memperluas cakupannya 

untuk menangani lebih banyak prioritas tematik dan bekerja pada 

berbagai tingkatan, termasuk produsen, sektor swasta, dan 

pemerintah13. Berikut Perbedaan dari kedua program : 

ITEM GRAISEA 1 

LATAR 

BELAKANG 

Mendorong investasi agribisnis yang bertanggung 

jawab  

dan Transformatif gender di Asia Tenggara 

WAKTU 2015 – 2018 

FOKUS  Bekerja pada cross-sectoral national initiatives, seperti 

&CARA 

KERJA 

mendukung kebijakan bisnis inklusif dan perusahaan 

sosial 

  

di Filipina dan mempromosikan bisnis yang 

bertanggungjawab 

  

dan berbasis gender pada badan lintas sektor negara 

seperti ASEAN   

  untuk mendukung program GRAISEA 

    

LOKASI Asia Tenggara 

ITEM GRAISEA 2 

LATAR 

BELAKANG 

Berdasarkan keberhasilan Program 

 GRAISEA 1 Sebelumnya 

WAKTU 2019-2023 

FOKUS  Bekerja secara bersamaan pada tiga tingkat : 

&CARA 

KERJA (produsen, sektor swasta, dan pemerintah), 

  Pemberdayaan ekonomi perempuan 

  Mempromosikan hak-hak Perempuan 

  Memperkuat ketahanan iklim dan  

  mengurangi kerentanan akibat perubahan iklim 

LOKASI Asia Tenggara dan Pakistan 

                                                                                                                                               
diakses dari   

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620631/er-

graisea-phase-1-report-140319-

en.pdf;jsessionid=F44479803AD29E1DB0F27630E8387FD3?sequence=1 pada 03 

Januari 2024, pukul 09:51 am 
13 BEAM Exchange (2022). Programme profile GRAISEA 2: Gender 

Transformative & Responsible Business Investment Southeast Asia. Diakses dari 
https://beamexchange.org/practice/programme-index/300/ pada 03 Januari 2024, 
pukul 10.30 am 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620631/er-graisea-phase-1-report-140319-en.pdf;jsessionid=F44479803AD29E1DB0F27630E8387FD3?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620631/er-graisea-phase-1-report-140319-en.pdf;jsessionid=F44479803AD29E1DB0F27630E8387FD3?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620631/er-graisea-phase-1-report-140319-en.pdf;jsessionid=F44479803AD29E1DB0F27630E8387FD3?sequence=1
https://beamexchange.org/practice/programme-index/300/
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Tabel 1.1 Perbedaan Progrma GRAISEA 1 dan 2 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Dalam banyak kegiatannya, OXFAM bekerja sama dengan 

mitra lokal, pemerintah, dan sektor swasta untuk menjalankan 

programnya, salah satunya GRAISEA. Program GRAISEA melalui 

pendekatan gender transformative, berupaya mengubah norma dan 

perilaku yang menghambat pemberdayaan perempuan di sektor 

pertanian. Program ini secara umum berfokus pada transformasi 

gender dan investasi agribisnis dengan mengutamakan keadilan 

gender, partisipasi perempuan, dan keberlanjutan lingkungan.14 

Keadaan interaksi tolong menolong  dan berbuat baik tersebut 

antara berbagai pihak, baik laki – laki dan juga perempuan senada 

dengan apa yang telah tertuang dalam QS al-Na̅hl/16: 97, yaitu: 

 

َ
 
ييِ نَّه مِنٌَف ل نحُ  َمُؤ  هوُ  َانُ ثٰىَو  َذ ك رٍَا و  ن  الِحًاَم ِ َص  َع مِل  ن  ََم  يٰوةًَط ي بِ ةًًۚ ح 

نَ  لوُ  اَي ع م  اَك انوُ  س نَِم  َاِ ح  هُم  ر  َا ج  زِي نَّهُم  ل ن ج   و 

Terjemahnya: 

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami 

pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan 

Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa 

yang selalu mereka kerjakan.”15 

Termasuk juga yang dijelaskan dalam potongan QS al-Ma̅’idah/5: 2, 

yaitu: 

نوُا َ… َت ع او  لَ  َو  ىٰٰۖ ٱلتَّقۡو  َو  ع ل ىَٱلۡبرِ ِ نوُاَ  ت ع او  ٱلَۡل ىَٱلَِۡعَ َو  نًَِۚثۡمَِو   َ…عدُۡو ٰ

Terjemahnya : 

…dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 

kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, 

                                                             
14 Oxfam. (2022). Gender Transformative and Responsible Agribusiness 

Investment in South East Asia. 
15 Agama, Kementrian. (2023). Tafsir Ringkas Al-Qur’an Surah AnNahl, 

Ayat 97 
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takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan,16 

 

 

Dalam asbabun nuzul ayat diatas diriwayatkan oleh Ibnu Abi 

Hatim dari Zaid Bin Aslam, bahwa terhalangnya Rasulullah SAW, dan 

para sahabat mengerjakan umrah di Mekah (yang menimbulkan 

perjanjian hudaibiyah), sehingga para sahabat Nabi merasa kesal 

karenanya, namun suatu masa lewatlah orang – orang musyrik dari 

arah timur akan berjalan ke Mekah, berkatalah para sahabat Nabi : 

“Ayo kita cegat mereka sebagaimana mereka pernah mencegat sahabat 

sahabat kita”. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan untuk 

membalas dendam dan saling tolong menolong dalam kebaikan serta 

tidak saling tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan.17 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Karya Prof. Quraish Shihab terkait 

ayat diatas ialah bahwa, utamanya pada potongan ayat terakhir yaitu 

perintah untuk tidak membalas kebencian atau kejelekan dengan 

melewati batas, dan perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, 

dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Menurut hemat dari 

Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, bahwa tolong menolong 

yang dimaksud ialah baik perkara duniawi ataupun ukhrawi baik 

kepada sesama muslim ataupun non-muslim. Sebagaimana dalam 

tulisannya berikut ini : 

                                                             
16 Agama, Kementrian. (2023). Tafsir Ringkas Al-Qur’an Surah Al-Maidah, 

Ayat 2. 
17 Shaleh, Dahlan. (2007). Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat – Ayat Al-Qur’an. Diponegoro. Bandung, h. 182. 
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“Kata syana’an adalah kebencian yang telah mencapai 

puncaknya. Dari pengertian tersebut, maka firman-Nya: Dan 

janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena 

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram 

mendorong, kamu berbuat aniaya, merupakan bukti nyata 

betapa al-Qur’an menekankan keadilan. Musuh yang dibenci 

— walau telah mencapai puncak kebenciannya sekalipun — 

lantaran menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, 

masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh atau yang 

dibenci tapi belum sampai ke puncak kebencian dan oleh sebab 

lain yang lebih ringan.”18 

 

”Dan janganlah sekali-kali kebencian yang telah 

mencapai puncaknya sekalipun kepada suatu kaum karena 

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram, 

mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka atau selain 

mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 

kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa 

kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian 

juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya 

yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, 

walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan 

kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”19 

 

Dalam ayat diatas, ada himbauan untuk saling tolong menolong 

untuk satu dan lainnya, berbuat kebaikan, jangan atau tidak saling 

tolong menolong dalam kejelekan. Sebagaimana aktivitas NGO dalam 

dunia global, upaya kemanusiaan, keadilan sosial dan lainnya, 

termasuk bantuan kebencanaan, adalah sikap saling tolong menolong 

sesama manusia dalam kebaikan, meskipun dalam latar belakang yang 

telah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa ada berbagai pihak yang 

belum melihat isu sosial khususnya gender sebagai isu yang penting 

termasuk pengkerdilan gender tertentu. Hal tersebut senada dengan 

                                                             
18 Quraish. (2012). Tafsir Al-Misbah, Volume 3 Q.S. Al-Maidah, h.13. 
19 Quraish. (2012). Tafsir Al-Misbah, h.10. 
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program pengentasan kemiskinan berbasis gender dan pemberdayaan 

perempuan yang dijalankan oleh OXFAM melalui program 

GRAISEA, melalui kerjasama dengan mitra lainnya untuk membantu 

sesama. 

Lebih lanjut dalam Hadits Rasulullah Nabi Muhammad SAW 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu : 

َل َ نَكنَُّ َم 
 
ََه وَ ن ثَُبَِث لا  ،َوي رَ يَِاتٍَيؤُ  ،َوَ هِنَّ مُهُنَّ ،َوَ ي كَ ح  َل َجَ فلُهُُنَّ َب ت 

 
نَّةَُجَ الَ َه

َب َالَ 
 
تَّة َ:قيل:رَ الَ ق َ 

 
َاللهِ:َف َوَ س َكَ ل  َكَ تَِاث َان إن  أ َانتَِاثنت ي نِ،َقال:َف َنت ي نِ؟َقال:َوإن  ىَر 

احَِد َة20ًَ :َوَ  احَِد َةً،َلَِق َالَ  َ:َوَ 
 
اَل َه َوَ 

 
َق َال َل َوَ  مَِأن   ب َعَ ضَُالَ ق َوَ 

Terjemahnya: 

Barang siapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan, dia 

melindungi, mencukupi, dan menyayanginya, maka wajib 

baginya surga. Ada yang bertanya; bagaimana kalau dua orang 

anak wanita wahai Rasululloh? Beliau menjawab; dua anak 

wanita juga termasuk. (H.R. Bukhari). 

 Hadits di atas menunjukkan bagaimana pentingnya untuk 

meramut anak perempuan. Lebih lanjut terkait kesetaraan gender 

dimana bahwa setiap gender itu penting dan memiliki keutamaannya 

masing – masing dalam kehidupan ini, dapat ditunjukkan melalui 

hadits berikut ini :  

Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam 

bersabda, 

جَ ائَِق َإنَّماَالن ِساءَُشَ  الَِقَُالر ِ  

Terjemahnya:  

                                                             
20IQRA. (2022). Hadits Tentang Memuliakan Wanita Setiap Waktu. 

Diakses dari https://iqra.republika.co.id/berita/rtydkp430/haditshadits-tentang-islam-

yangmemuliakan-wanita-di-setiap-waktu pada 04 Januari 2024, pukul 06:50 am 

https://iqra.republika.co.id/berita/rtydkp430/haditshadits-tentang-islam-yangmemuliakan-wanita-di-setiap-waktu
https://iqra.republika.co.id/berita/rtydkp430/haditshadits-tentang-islam-yangmemuliakan-wanita-di-setiap-waktu
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Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki. (HR. 

Abu Daud no. 236.) 

Ibnu Atsir rahimahullah mengatakan, 

َائَِظَ يعنيَن 
 
َر
 
مَ هَِالَِث َمَ أ َ،َوَ مَ ه  

Terjemahnya: 

Maksudnya, wanita itu mirip dan semisal dengan laki-laki. 

(An-Niha̅yah, 2: 492). 

Hadits diatas memiliki korelasi dengan pemberdayaan 

perempuan yang seyogyanya digaungkan, sebab daya saing 

masyarakat akan meningkat seiring diberdayakannya semua anggota 

masyarakat tanpa ada stereotype terhadap gender tertentu.21 

Program  GRAISEA ini di Indonesia dijalankan di dua tempat 

yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, untuk Sulawesi Selatan 

sendiri program GRAISEA ini dijalankan di Makassar dan Pinrang22. 

Selain karena ancaman iklim, dan akses perekonomian yang di 

dominasi oleh laki-laki di Indonesia, Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) di Indonesia  juga mengalami ketimpangan, utamanya antara 

daerah wilayah barat dan timur Indonesia. Yogyakarta menjadi 

tertinggi untuk IPG dengan nilai 94,80, sementara disisi lain Papua 

menjadi terendah dengan nilai IPG 79,59 di tahun 2020.23 Sementara 

untuk Pinrang sendiri di Sulawesi Selatan, meskipun terbilang sedang, 

                                                             
21 Baihaqi, Badi`ah. (2022). Toleransi dalam Pemberdayaan Hak 

Perempuan Perspektif Al Qur’an. Jurnal Bimas Islam Vol 15 No.1, h. 156 - 157 
22 Oxfam. (2022). Gender Transformative and Responsible Agribusiness 

Investment in South East Asia 
23 Kemenpppa. (2021). Pembangunan Manusia Berbasis Gender, h.38  

diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/  

https://www.kemenpppa.go.id/
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akan tetapi keikutsertaan perempuan dalam ekonomi dan politik masih 

terbilang rendah yaitu hanya 65,12 untuk Indeks Pemberdayaan 

Perempuan (IDG), dan 95,36 untuk IPG, dimana menurut konsepnya, 

IPG dibawah 100 menunjukkan pencapaian perempuan lebih kecil 

dibandingkan laki-laki24. Sebab tidak ditemukannya data yang lebih 

detail bagaimana OXFAM memilih daerah untuk menjalankan 

programnya, Maka data ketimpangan diatas ini disajikan agar bisa 

menjadi gambaran mengapa GRAISEA diterapkan di Sulawesi 

Selatan, dikarenakan adanya korelasi tujuan dari program GRAISEA 

seperti transformasi norma gender di lingkup kelompok masyarakat 

dan efektifitas ekonomi berbasis gender dengan profil daerah yang 

dimaksud. 

Meskipun program GRAISEA telah berjalan, penulis melihat 

perlu adanya kajian mendalam terkait peran dari OXFAM sebagai 

NGO yang menjalankan program ini. Dengan penelitian ini nantinya, 

diharapkan dapat memahami dan mengkaji bagaimana upaya dan 

pendekatan yang diterapkan oleh NGO seperti OXFAM dalam 

pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, juga 

tantangan yang dihadapi dan dampak dari program tersebut. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi 

ataupun akademisi dalam melihat peran NGO dengan upaya 

                                                             
24 Badan Pusat Statistik. (2022). Konsep Indeks Pembangunan Gender , 

diakses dari BPS Nasional di 

https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2 pada 21 Juni 2023, 

pukul 22.21 pm. 

https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2
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pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan atau 

pengentasan kemiskinan berbasis gender, dengan dilihat melalui 

kacamata feminis, perspektif islam, dan juga pendekatan 

konstruktivisme dalam hubungan internasional. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian hadir sebagai batasan atau cakupan 

pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan, agar menghasilkan 

penelitian yang terstruktur, fokus, jelas, dan mudah ditarik kesimpulan, 

sehingga menghasilkan karya tulis atau hasil penelitian yang tidak 

bias, tetapi sebaliknya, yakni memiliki cakupan yang jelas dan mudah 

dalam verifikasi data penelitian. 

Dalam menentukan fokus penelitian, atau menemukan dan 

mengetahui inti pembahasan serta masalah yang akan diteliti, pada 

umumnya digunakan metode penentuan variabel dependen dan 

independen, yang berfungsi untuk kemudian membantu 

mengidentifikasi variabel sebab-akibat sehingga dapat menerjemahkan 

fokus penelitian yang akan dilakukan. Adapun variabel dependen atau 

akibat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya 

OXFAM dalam pemberdayaan perempuan dan pengentasan 

kemiskinan melalui program Gender Transformative and Responsible 

Agribusiness Investments in South East Asia (GRAISEA)”, Sementara 
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itu Variabel Independen dalam penelitian ini ialah “Program 

GRAISEA tahap II di Sulawesi Selatan Tahun 2022”. 

Dengan begitu, kemudian jika dideskripsikan, maka fokus 

deskripsi penelitian ini ada dua yaitu, 1) Bagaimana peran OXFAM 

terkait pemberdayaan perempuan melalui GRAISEA Program tahap 

dua, 2)Bagaimana implementasi pelaksanaan program GRAISEA 

tahap dua terhadap upaya pemberdayaan perempuan di Sulawesi 

Selatan. Hubungan sebab-akibat dari upaya dan fenomena sosial di 

masyarakat inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian penulis 

kedepannya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang hadir sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini ditemukan rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana upaya OXFAM dalam pemberdayaan perempuan melalui 

GRAISEA II di Sulawesi Selatan Tahun 2022 ? 

2. Bagaimana bentuk implementasi OXFAM dalam pelaksanaan program 

GRAISEA di Sulawesi Selatan Tahun 2022 ?         
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D. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka diharapkan hasil 

dari penelitin ini nantinya mendatangkan manfaat untuk akademisi 

secara umum, dan untuk perkembangan disiplin Ilmu Hubungan 

Internasional secara khusus, maka melalui penelitian ini berupaya 

untuk ditemukan tujuan dan kegunaan yang dapat dideskripsikan 

sebagai berikut :  

1) Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan 

atau upaya OXFAM selama atau dalam upaya pemberdayaan 

perempuan melalui GRAISEA Program di Sulawesi Selatan Tahun 

2022. 

2) Kegunaan Penelitian 

Adapun untuk kegunaannya, Penelitian ini diharapkan memiliki 

daya guna sebagai berikut : 

a. Kegunaan Secara Teoretis 

1. Sebagai sarana penerjemahan implementasi teori dan 

konsep dalam Studi Hubungan Internasional melalui studi 

kasus tema penelitian yang diangkat 

2. Sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan 

dalam studi Hubungan Internasional 

b. Kegunaan Secara Praktis 
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1. Sebagai catatan informasi dan masukan bagi setiap pihak 

terkait, terutama pengambil kebijakan, dan kelompok 

masyarakat, baik dilingkup domestik ataupun secara global 

terkait isu kemanusiaan, perempuan, dan kelayakan hidup 

melalui kacamata upaya kerjasama atau advokasi suatu isu 

dalam Studi Hubungan Internasional. 

2. Sebagai tambahan khazanah perspektive dalam studi 

hubungan internasional dan sebagai sumber referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

C. Tinjauan Pustaka 

Dalam Penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap penelitian 

sebelumnya atau tulisan terkait tema atau masalah yang kami angkat 

untuk selanjutnya kami teliti, adapun tinjauan pustaka sebelumnya 

yaitu : 

1. Dampak Bantuan Pembangunan Internasional Pemberdayaan 

Perempuan: Studi Kasus Proyek Restoring Coastal Livelihoods 

OXFAM di Sulawesi Selatan, Indonesia, oleh Adinda Tenriangke 

Muchtar, Ph.D, yang dituangkan dalam buku Gender : Hubungan 

Internasional Indonesia – Australia, penelitian ini berfokus pada isu 

ekonomi hijau dan pemberdayaan perempuan sebagai suatu hal dalam 

pemenuhan atau upaya kesetaraan gender, letak persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan kami lakukan ialah terdapat dalam 
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objek penelitian upaya kesetaraan gender dalam hal ini perempuan dan 

lembaga atau NGO yang dijadikan objek penelitian yaitu OXFAM25, 

hanya saja perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada studi kasus 

dan fokus penelitian, dimana penelitian oleh Adinda Tenriangke 

Muchtar, Phd., lebih kepada dampak program Oxfam, sementara 

penelitian yang kami maksudkan adalah lebih berfokus pada upaya 

NGO seperti Oxfam dalam program yang berbeda yaitu GRAISEA. 

2. International Journal of Urban and Regional Researches, dalam 

judul, The Twenty-First-Century Quest for Feminism and the 

Global Urban Oleh Linda Peake, dalam tulisannya Linda 

menitikberatkan pada bagaimana fokusnya pada eksistensi feminis 

yang seharusnya dipandang sebagai arus pandangan mainstream dan 

bukan lagi alternatif, dalam pembentukan kebijakan dan pendidikan di 

kota - kota diberbagai dunia seharusnya feminis dapat dijadikan acuan 

sebagai paradigma utama dan bukan alternatif, atau dalam istilah lain 

yakni mainstreaming feminism26, tinjauan ini menjadi  pondasi bagi 

kami dalam melakukan penelitian upaya OXFAM dalam 

pemberdayaan perempuan, kami akan meneliti mengapa dan 

bagaimana organisasi non govermental menonjolkan reformasi 

gendernya, dan diimplementasikan melalui program-program yang ada 

                                                             
25 Hidayaturahmi, H., & Herna, M. Gender dan Pertumbuhan Ekonomi 

Hijau. Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia–Australia, h.74. 
26 Peake, L. (2016). The twenty‐first‐century quest for feminism and the 

global urban. International Journal of Urban and Regional Research, h.219-227. 
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termasuk studi kasus upaya pemberdayaan perempuan dan 

pengentasan kemiskinan melalui program GRAISEA. 

3. Journal of Politic and Goverment studies, GERAKAN ALIANSI 

LAKI-LAKI BARU: MEMBONGKAR KONSTRUKSI 

MASKULINITAS UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN 

GENDER, Oleh Ira Larasati, penelitian ini menitikberatkan 

bagaiamana Laki Laki Baru sebagai sebuah organisasi dan gerakan 

dalam upayanya menguatkan dan menyebarkan pemikiran yang pro 

kesetaraan gender27, korelasi dengan penelitian yang akan kami 

lakukan ialah pada kesamaan penelitian terkait upaya apa yang 

dilakukan oleh aktor NGO, hanya saja objek yang diteliti berbeda, 

sehingga dengan dasar aksesibilitas peneliti dengan studi kasus, 

penting untuk melihat paradigma feminis melalui studi kasus yang ada 

di Sulawesi Selatan melalui interaksi NGO seperti OXFAM dengan 

Pemerintah setempat atau aktor lainnya. 

 

                                                             
27 Larasati, I., & Astuti, P. (2019). Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: 

membongkar konstruksi maskulinitas untuk mewujudkan keadilan gender. Journal 

of Politic and Government Studies, 8(02), h.211-220. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Feminisme Konstruktivis 

Kritik Feminisme dalam Hubungan Internasional terletak pada 

bagaimana marginalisasi gender bisa terjadi dan dilanggengkan dalam 

interaksi lintas batas negara dan sistem internasional. Studi Hubungan 

Internasional sebelumnya, setidaknya melalui pendekatan tradisional 

yang dianggap maskulin, keras, agresif  bahkan brutal karena berpusat 

pada pertimbangan untung-rugi, dimana kekuasaan dan negara sebagai 

aktor utamanya.28 Isu-isu di luar pertahanan, militer dan pemerintahan, 

seperti kesetaraan gender atau kesejahteraan sosial, yang berdimensi 

transnasional, dan berfokus kepada manusia, jarang dibahas dalam 

diskusi akademis dan praktis. Feminisme sebaliknya melihat dunia 

global seharusnya mengikutsertakan atau tidak mengenyampingkan 

hal - hal non materil seperti gender dan topik mengenai perempuan.29  

Gender dalam Hubungan Internasional berbeda dengan konsep 

kelamin sebagai kondisi alamiah antara laki – laki dan perempuan 

seperti mampu melahirkan, menyusui dan lainnya, akan tetapi Gender 

                                                             
28 McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). Dasar-Dasar 

Kajian Teori Hubungan Internasional - International Relations Theory. 

Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 

84 – 86. 
29 Scott Burchill, & Linklater, A. (1996). Scott Burchill - Andrew Linklater 

Teori - Teori Hubungan Internasional, h. 281 – 284. 
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dalam Hubungan Internasional ialah mengacu pada bagaimana 

identitas dan norma sosial terbangun, dipahami dan diterima. Hal ini 

termasuk bagaimana identitas gender seringkali tidak dianggap penting 

dalam perdebatan paradigma awal atau tradisional.  Dalam HI, gender 

maskulin selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang powerful, berkuasa, 

publik, penting, dan pelindung, sementara gender feminin selalu 

disimbolkan sebagai sikap yang lemah, privat, tidak begitu penting dan 

korban. Oleh karenanya, dalam pendekatan tradisional isu gender tidak 

begitu terekspos atau dapat disebut masih bias gender dalam setiap 

pendekatan dan kebijakannya.30  

Sikap marginalisasi seperti itu menjadikan feminisme dalam 

Hubungan Internasional (HI) mengkritik dan menyajikan paradigma 

yang lebih dalam terkait interaksi internasional. Bagi feminis, interaksi 

dan perolehan kesejahteraan baik dalam lingkup nasional ataupun 

internasional seharusnya ikut mengakomodasi nilai nilai equal gender 

atau gender neutral (berbasis gender) bukan bias gender.31  

Sementara itu Konstruktivisme sendiri hadir pasca perang 

dingin, dengan mencoba meluruskan atau mengkritisi celah yang ada 

dalam perspektive tradisional dalam studi hubungan internasional, 

                                                             
30 Scott Burchill, & Linklater, A. (1996). Scott Burchill - Andrew Linklater 

Teori - Teori Hubungan Internasional. 285 – 286. 
31 McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). Dasar-Dasar 

Kajian Teori Hubungan Internasional - International Relations Theory. 

Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 

84 - 86. 
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yaitu realisme dan liberalisme, dimana peran negara begitu dominan 

dan menjadi variabel inti dalam melihat interaksi yang hadir, baik 

dalam bentuk dunia yang anarki dan ancaman keamanan serta struggle 

for power, ataupun bentuk kerjasama yang hadir sebagai hasil dari 

interdependensi global, kedua pandangan tradisional ini selalu 

menitikberatkan pada peran negara (unsur materil) tanpa 

mengindahkan aktor non-negara yang dapat memiliki pengaruh yang 

kuat sebagai pengambil keputusan yakni variabel ideasional (gagasan 

dan norma) atau aktor kelompok ataupun individu seperti misalnya, 

NGO atau kepala pemerintahan ataupun lainnya yang memiliki 

pengaruh dan idea.32 

Sebagai pembanding, menurut perspektif Realisme dalam studi 

hubungan internasional, Realisme selalu melihat bahwa keadaan 

anarki sebagai keadaan alamiah tersebut yang menentukan atau 

membentuk perilaku dari setiap atau masing – masing negara, 

sementara Konstruktivis melihat bagaimana ide yang hadir yang 

mampu menerjemahkan anarki seperti apa yang terbentuk , termasuk 

nantinya kebijakan apa yang hadir melalui hasil penerjemahan keadaan 

anarki oleh masing – masing aktor, penulis meminjam apa yang 

digagas oleh Alexander Wendt bahwa Anarchy is what states make of 

it. Hal ini menandakan bahwa anarki dapat diterjemahkan berbeda 

                                                             
32 McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). Dasar-Dasar 

Kajian Teori Hubungan Internasional - International Relations Theory. 

Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 

43 
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tergantung bagaimana aktor melihat atau menerjemahkan keadaan 

anarki tersebut.33 

Dalam melihat realitas yang ada, serta untuk menganalisis 

bagaimana upaya NGO dan bagaimana fenomena pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, 

maka penulis melihat pentingnya melihat fenomena ini melalui 

kacamata konstruktivis yang berpusat pada idea. 

Konstruktivisme selalu percaya bagaimana struktur atau 

konstruksi yang hadir atau idea membentuk makna dari sebuah 

variabel materil34, hal ini bertolak belakang dengan apa yang digagas 

oleh realis dalam studi hubungan internasional, jika realis selalu 

melihat aktor – aktor yang terlibat dan berinteraksi tersebut merupakan 

hasil dari keadaan alamiah yakni anarki, sebaliknya konstruktivisme 

percaya atau melihat bahwa justru negaralah yang menciptakan 

keadaan anarki seperti apa yang hadir, berangkat melalui ide – ide 

yang dihadirkan dalam memaknai variabel materil, Sebagai gambaran, 

Alexander Wendt merepresentasikan ancaman 500 senjata nuklir 

inggris tidak lebih berbahaya bagi Amerika, dibandingkan 5 senjata 

nuklir yang dimiliki oleh Korea utara. Hal ini menyiratkan bahwa 

bagaimana pemaknaan akan sesuatu (ideasional) dapat memberikan 

                                                             
33 McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). Dasar-Dasar 

Kajian Teori Hubungan Internasional - International Relations Theory. 

Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 

44 – 45. 
34 Rosyidin, Moh. (2015). The Power of Ideas : Konstruktivisme Dalam 

Hubungan Internasional, h.17. Tiara Wacana Sleman. 
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tafsir dan dampak yang berbeda pada variabel materil35. Selain 

pemaknaan, Finnemore juga menyampaikan bagaimana dalam 

Konstruktivis meyakini variabel gagasan lebih tepat untuk 

menjelaskan konstruksi hubungan antar negara dibandingkan variabel 

materil. 

Melalui lensa Feminisme, kritiknya secara umum sebenarnya 

ada pada budaya patriarki yang menghalangi visibilitas perempuan, 

kemudian berlanjut pada mainstreaming gender, dan equal gender, 

bagaimana memposisikan bahwa perjuangan sosial  yang diharapkan 

tidak hanya berlaku pada perempuan saja tetapi berbasis pada apapun 

gendernya baik itu laki – laki ataupun perempuan.36 

Penjabaran diatas dapat diidentifikasi bahwa epistemologi dari 

kedua pendekatan itu ialah bermuara pada ide bagi Konstruktivis dan 

gender bagi Feminisme, kedua pendekatan ini memiliki ruh yang sama 

– sama mengkritik pendekatan tradisional yang cenderung state-

sentris. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh akademisi sebelumnya 

yakni Birgit Locher dalam jurnal International Studies Quarterly, 

bahwa Feminisme dan Konstruktivis dapat digabungkan sebagai suatu 

                                                             
35 Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus 

Utama, Alternatif, dan Reflektivis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 
36 McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). Dasar-Dasar 

Kajian Teori Hubungan Internasional - International Relations Theory. 

Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 

85 
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pendekatan, sebab memiliki akar pandangan yang sama terkait sesuatu 

hal yang dikonstruksi, bukan nature.37  

Penulis melihat kedua kacamata dari aliran Feminisme dan 

Konstruktivisme yang secara umum memiliki arti pemenuhan upaya 

gender equality secara konstruktif, akan mampu menjelaskan 

fenomena yang menjadi variabel independen dan kemudian 

menggambarkan pertanyaan penelitian (variabel dependen) yaitu 

bagaimana peran NGO atau dalam hal ini OXFAM dalam menyikapi 

fenomena tersebut.   

Paradigma feminis konstruktivis tersebut menjadi acuan 

berpikir penulis untuk menghubungkan bagaimana interaksi negara 

yang sewaktu – waktu dapat meminggirkan kepentingan nasional yang 

bernafaskan materil atau high politic issue, digantikan dengan norma 

atau idea apa yang berlaku atau mempengaruhinya. Untuk lebih 

jelasnya, penulis meminjam pendekatan teoritis dari konstruktivis yang 

ditulis oleh Maxym Alexanderov terkait konsep social construction 

yang berfokus pada bagaimana identitas suatu negara dapat terbentuk 

atau dipengaruhi.38 Hal ini tentu berdasar pada klaim konstruktivis 

terkait bagaimana kepentingan suatu negara atau tindakan turut 

                                                             
37 True, J., & Mintrom, M. (2001). Feminism and constructivism: Worlds 

apart or sharing the middle ground? International Studies Quarterly, 45(1), 111–

129. https://doi.org/10.1111/0020-8833.00184 
38 Alexandrov, M. (2003). The concept of state identity in international 

relations: A theoretical analysis. Journal of International Development and 

Cooperation, h. 38 
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dipengaruhi oleh identitas suatu agent, aktor, atau negara. Berikut 

gambar pola social construction yang di maksud : 

 

Gambar 2.1 state interest and identity dalam pendekatan 

konstruktivis 

Melalui konstruksi diatas diharapkan dapat digunakan untuk 

melihat keterkaitan beberapa poin SDGs  yang disepakati di United 

Nations yang juga secara lebih dalam disepakati negara anggota 

(interest and action), tidak terlepas dari sedikitnya tiga faktor yaitu the 

image of other ( State dan atau NGO ), domestic norms, dan  

international norms, termasuk (Feminisme dan Gender Equality), 

setidaknya untuk poin pertama dan kelima dalam sustainable 

development goals (SDGs) yang ditargetkan oleh UN. Oleh karena itu 

pendekatan konsep dan paradigma ini penting untuk menjelaskan 

hubungan daripada aktor NGO, State dan kebijakan  SDGs yang 

selanjutnya turut menjadi variabel penting dalam membaca dan 
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menjabarkan fenomena pemberdayaan perempuan dan pengentasan 

kemiskinan. Serta peran upaya Oxfam sebagai aktor NGO didalamnya. 

B.  Masyarakat Transnasional, NGO dan Civil Society Approachment 

Transnational Society atau Masyarakat Transnasional 

merupakan teori dalam hubungan internasional yang berangkat dari 

hadirnya berbagai aktor dalam interaksi hubungan internasional. Aktor 

yang dimaksud terdiri dari Aktor negara seperti state dan International 

Govermental Organizations, aktor ekonomi transnasional atau TNC, 

dan aktor non-negara seperti non goveremental organizations (NGO) 

dan Civil Society Organizations (CSO).39 

Civil Society mulai menemukan identitasnya melalui gerakan - 

gerakan domestik, akan tetapi setelah perang dingin berakhir, 

ditunjang dengan akses transportasi dan teknologi komunikasi yang 

berkembang, interaksi ide antara kelompok masyarakat akhirnya tidak 

terbatas teritorial, dan mampu memberikan dampak secara nasional 

dan transnasional, meskipun tidak diinisiasi oleh aktor negara ataupun 

international govermental organizations (IGOs). Lebih lanjut aktivitas 

                                                             
39 Weiss, T. G., Seyle, D. C., & Coolidge, K. (2013). The Rise of Non-

State Actors in Global Governance: Opportunities and Limitations. One Earth 

Future Discussion, h. 1-4 
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tersebut disebut sebagai transnasional aktor (TNA) atau Transnational 

Society.40 

Pada intinya teori masyarakat transnasional ingin 

menyuguhkan bagaimana pentingnya peran aktor non negara yang 

juga dapat mempengaruhi gagasan, norma, bahkan kebijakan secara 

global, disebabkan interaksi yang begitu kompleks di hubungan 

internasional dalam perkembangannya. NGO atau aktor non negara 

lainnya dipandang lebih luwes dalam beraktivitas atau menyampaikan 

ide nya, hal ini tentu sangat berbeda dengan aktor state atau IGOs yang 

cenderung kaku dan fokus pada isu tradisional seperti keamanan 

militer, kedaulatan, pencapaian ekonomi, dibandingkan isu sosial 

lainnya, seperti kemanusiaan, lingkungan, kemiskinan, atau kesetaraan 

gender. 

Meminjam apa yang digagas dalam tulisannya Thomas G. 

Weiss, dengan tema can the world be governed?, yang mana dalam 

tulisannya mempertanyakan bagaimana ketidaksesuaian situasi 

masalah yang muncul hari ini begitu kompleks dan terkadang bersifat 

transnasional dan bahkan individual, seperti perubahan iklim, isu 

gender, terorisme transnasional dan serangan cyber serta isu lainnya 

yang bernafaskan transnasional, akan menjadi problem yang sulit 

                                                             
40 Davies, T. (2008). The Rise and Fall of transnational civil society: The 

evolution of international non-governmental organizations since 1839. Working 

Papers on Transnational Politics, h. 1-6 
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diatasi oleh struktur birokrasi penyelesaian masalah negara-negara 

internasional. Dalam arti lain dengan berkembangnya berbagai aktor, 

dan banyaknya masalah yang timbul dalam level transnasional, maka 

negara saja dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan isu tersebut.41 

Oleh karenanya dibutuhkan peran masyarakat transnasional seperti 

NGO dan lainnya untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang 

hadir. 

Dalam konsep masyarakat transnasional, nilai – nilai sosial 

termasuk feminisme seringkali direpresentasikan oleh aktor non 

negara. Terbukti setelah perang dingin berakhir, keadaan hubungan 

internasional semakin kompleks dengan hadirnya berbagai kampanye 

kemanusiaan atau isu sosial dari aktor – aktor non negara, dan meluas 

seiring perkembangan teknologi yang semakin maju. Sebagai contoh, 

bagaimana isu keamanan terkait larangan ranjau darat yang diinisiasi 

oleh Human Rights Watch di Jerman, kemudian kampanye tersebut 

menyebar dilebih dari 1000 organisasi non negara atau non 

govermental organization (NGO) di 60 negara di dunia, salah satunya 

yakni di jepang melalui Association to AID Refugees. Dan kemudian 

tahun 1997 melahirkan sebuah perjanjian di Ottawa terkait larangan 

ranjau darat, yang disebabkan hampir lebih dari 26.000 orang setiap 

tahunnya terbunuh, dan kebanykan korbannya ialah perempuan dan 

                                                             
41 Thomas G. Weiss, dkk. (2013). The Rise of Non-State Actors in Global 

Governance: Opportunities and Limitations, h.2-5 
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anak-anak. Uniknya perjanjian tersebut diikuti 120 perwakilan negara 

dunia, tetapi ide awalnya diinisiasi oleh aktor non negara atau NGO.42 

Non govermental organizations atau NGO merupakan 

organisasi yang tidak terikat dengan kepemerintahan atau unsur 

goverment dalam suatu negara atau state, hanya saja dalam praktik 

pelaksanaan peran di masyarakat tidak menutup kemungkinana ada 

beberapa pekerjaan yang kemudian ikut melibatkan pemerintah 

disebabkan oleh faktor kesamaan tujuan. 

Tidak hanya pada unsur pemerintahan saja, NGO juga dengan 

sikap independen-nya memungkinkan bekerjasama dengan pihak 

swasta, masyarakat, ataupun kelompok tertentu lainnya, selama 

memiliki tujuan yang sama, dan interest yang sama dalam pelaksanaan 

program ataupun advokasi. Hal ini tentu senada dengan posisi NGO 

bahwa tidak hanya berperan dalam satu bidang dengan cara yang 

sama, tetapi selalu memungkinkan adanya multi-peran, yang ditujukan 

melalui beberapa tindakan seperti kampanye sosial, berperan sebagai 

pengawas sosial, melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan 

                                                             
42 Ann.M.Florini. (1997). The lmpact of Transnational Civil Society, h.161-

162 
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program – program khusus atau alternative,43 baik isu kesehatan, 

kemiskinan, kemanusiaan atau isu sosial lainnya. 

Menurut Davies ada beberapa hal yang menjadi penyebab 

dibutuhkannya atau bagaimana hadirnya aktor non profit dan 

organisasi non negara yang melampaui batas batas wilayah, 

diantaranya yaitu : Kondisi tatanan politik global yang mengalami 

perkembangan kearah masyarakat transnasional dimana seringkali 

menghasilkan beberapa kesepakatan atau nilai-nilai baru (faktor 

eksternal), yang kedua yaitu perkembangan kemajuan teknologi dan 

komunikasi, yang ketiga yaitu adanya kebutuhan khusus untuk 

menanggulangi isu-isu sosial tertentu yang kerap kali tidak dapat 

diselesaikan oleh negara sendirian, hal ini terkesan eksternal tetapi 

dalam realisasinya beberapa NGO memang seharusnya memiliki 

norma bawaan yang akan diperjuangkan atau dapat disebut dalam 

kategori faktor internal.44 

Dalam hubungannya dengan peran OXFAM sebagai NGO 

dalam penelitian ini, penulis melihat dengan bersandar pada latar 

belakang yang telah disajikan sebelumnya, yaitu terkait bagaimana 

organisasi tersebut bermitra dengan beberapa stakeholder juga pihak 

                                                             
43 Ann.M.Florini. (1997). The lmpact of Transnational Civil Society, h. 162 

- 164 
44 Davies, T. (2008). The Rise and Fall of transnational civil society: The 

evolution of international non-governmental organizations since 1839. Working 

Papers on Transnational Politics, h. 4-6. 
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swasta dalam program GRAISEA ini, maka perlunya melihat peran 

OXFAM setidaknya melalui dua pendekatan terkait upaya NGO atau 

konsep Civil Society Organizations (CSO) yaitu Social Capital45  dan 

Resource Mobilizations Theory46, yang diharapkan mampu dengan 

jelas menjabarkan peran daripada OXFAM itu sendiri nantinya. 

Social capital bermula pada pembahasan dan pengukuran 

ekonomi, yang tentu saja pembanding yang paling sering adalah 

physical capital, secara sederhana social capital merupakan konsep 

pengukuran suatu struktur dilihat dalam nilai dan norma sosial bukan 

sekedar materil semata seperti physical capital. Pada awalnya 

pendekatan ini dianggap less tangible karena tidak memiliki pengaruh 

yang dapat diukur, hanya saja dalam kritik untuk membantah itu 

adalah perbandingan bagaimana kelompok yang tidak memiliki social 

capital yang baik akan lebih mudah dijauhi atau sulit dan roboh 

dibandingkan kelompok masyarakat atau  organisasi yang bisa 

membangun social capital dengan lebih baik47. Hal ini dapat diukur 

melalui kepercayaan, relasi atau channel dan hal normatif lainnya yang 

non materil, yang berasal dari struktur sosial sebagai support terhadap 

organisasi tersebut. 

                                                             
45 Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The 

American Journal of Sociology, 94(1999), 95–120. 
46 McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social 

movements: A partial theory. American Journal of Sociology, 82(6), h. 1212-1241. 
47 Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of  human capital. 

American Journal of Sociology, 94(Supplement), h. 100-102. 
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Sementara itu resource mobilizations theory merupakan 

pendekatan yang mampu menggambarkan bagaimana peran dari suatu 

CSO atau NGO dalam mengumpulkan sumber daya, mengalokasikan 

dan mengoptimalkan atau menghabiskan sumber daya untuk 

pemenuhan target atau interest dari suatu kelompok tersebut. Dalam 

jurnal sosiologi yang ditulis Mc Carthy, disebutkan ada tiga hal pokok 

yang dapat digunakan dalam melihat aktivitas atau peran suatu NGO 

atau CSO yaitu pertama ialah availiability resources, tactic and 

preexisting organizations preferences, dan juga relation atau 

entrepreneurial attempts.48 

 

                                                             
48 McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and 

Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212–

1241. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang menjadi dasar metode penelitian ini ialah 

jenis penelitian deskriptif-kualitatif atau studi lapangan, berdasarkan 

realitas dan kemampuan peneliti dalam menggali informasi dan data 

pendukung yang dapat di-akses. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan atau senada dengan jenis penelitian yang akan 

diterapkan, maka data atau jenis dan sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini ialah merupakan jenis data kualitatif. Data 

kualitatif yang dimaksud ialah merupakan data yang disajikan naratif 

dan deskriptif. Data – data tersebut berdasar pada dua sumber yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data primer yang dimaksudkan ialah sumber 

dari berbagai informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara atau 

forum diskusi bersama dengan narasumber yang kredibel yang ahli di 

bidangnya masing – masing, sesuai tema penelitian dan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini nantinya. Sementara itu, untuk sumber 

data sekunder, informasi yang didapatkan melalui aktivitas 
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perpustakaan atau library research, yaitu melakukan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan atau jurnal terkait, yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk penelitian 

atau penulisan ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana 

metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada.  

Metode studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan 

penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan 

dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Adapun beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan nantinya yaitu sebagai berikut : 

1. Library Research 

Teknik pengumpulan data melalui Library Research merupakan 

teknik pengumpulan data melalui studi atau telaah literatur, jurnal - 

jurnal ilmiah, artikel, ataupun informasi informasi yang kredibel 

terkait yang mendukung penelitian ini nantinya. 

2. Wawancara 
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Dalam teknik pengumpulan wawancara ini dimaksudkan 

bagaimana penulis melakukan interaksi komunikasi melalui proses 

tanya - jawab kepada narasumber terkait atau yang ahli di bidangnya, 

yang tentu saja tidak terlepas atau keluar dari permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, sehingga data atau informasi yang 

dikumpulkan merupakan informasi atau data yang kredibel. 

3. Dokumentasi 

Disamping teknik wawancara, salah satu sumber data yang 

penting dalam penelitian ini juga memerlukan teknik dokumentasi, 

yaitu dimana pengumpulan informasi berupa dokumentasi, seperti, 

gambar, dokumen atau foto, catatan, policy brief, media cetak, ataupun 

media online yang memuat fakta lapangan atau informasi yang 

kredibel sesuai realitas yang ada. Sehingga data melalui teknik ini 

dapat menghubungkan dan menerjemahkan peristiwa atau masalah 

yang terjadi dalam interaksi kasus yang akan diteliti nantinya. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data Model 

Miles dan Huberman. Dalam pernyataannya, Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan sebuah analisis 

menggunakan kata-kata yang kemudian disusun dalam sebuah narasi 

tekstual yang diperluas atau dideskripsikan. Pemaknaan data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 
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 Dalam pernyataan lainnya, Miles dan Huberman menyatakan 

bahwa dikarenakan sebuah penelitian sifatnya kualitatif, maka 

dilakukan analisis data. Secara singkat dalam Model Miles dan 

Huberman dijelaskan bahwa terdapat tiga model analisis data49, yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Proses Reduksi Data 

Reduksi data didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstrakan, serta 

perubahan data yang masih “kasar” yang datangnya dari catatan 

tertulis selama di lokasi penelitian. Proses reduksi data akan terus 

berjalan selama penelitian kualitatif ini berlangsung. Proses mereduksi 

data dapat dituntun menggunakan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

2. Proses Penyajian Data 

Miles dan Huberman disini mendefinisikan penyajian data 

sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data memberikan pemahaman bagi 

peneliti untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang kemudian peneliti 

harus lakukan berdasarkan kepada apa yang didapatkannya dari 

penyajian data. 

3. Proses Menarik Kesimpulan 

                                                             
49 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An 

Expanded Sourcebook. Sage Publications. 
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Proses terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman 

ini merupakan yang terpenting. Pada proses ini, peneliti mulai mencari 

arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan, 

konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Dalam proses ini bukan berarti penelitian telah berakhir dan data yang 

didapatkan sudah dipastikan benar. Kesimpulan yang diperoleh juga 

dilakukan verifikasi kembali. Hal tersebut dilakukan untuk melihat 

kebenaran, kekuatan, dan kecocokan data yang diperoleh atau 

validitasnya sebuah data. 

E. Kerangka Pemikiran 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Fenomena Ketimpangan dan Pemberdayaan Perempuan di Sulawesi 

Selatan 

Sebelum lebih jauh mengangkat pembahasan terkait fenomena 

pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan, maka penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pemberdayaan perempuan 

dalam lingkup global melalui perspektif yang disediakan dalam studi 

hubungan internasional. Dalam beberapa perspektif tradisional seperti 

Realisme dan Liberalisme, keduanya tidak pernah secara gamblang 

menjabarkan atau memusatkan perhatiannya pada isu pemberdayaan 

perempuan, akan tetapi keduanya berpusat pada unsur negara atau isu 

yang seringkali dianggap sebagai arus utama dalam interaksi 

internasional, dimana dalam Konstruktivis hal ini dapat disebut 

sebagai implementasi dari logika untung rugi daripada logika 

kepantasan.50 

Sementara itu dalam bantahan konstruktivis terkait kebiasaan 

akademisi realis atau liberalis yang memusatkan pada implementasi 

logika untung rugi, Konstruktivisme dan beberapa teori kontemporer 

setelahnya mengusung perspektif yang berbeda yaitu logika 

                                                             
50 Rosyidin, M. (2015). The Power of Ideas : Konstruktivisme Dalam 

Hubungan Internasional,Tiara Wacana Sleman, h. 17 
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kepantasan, kaca mata tersebut berarti berpusat pada apa yang pantas 

dan apa yang tidak pantas.51 Dalam korelasinya dengan pemberdayaan 

perempuan, maka perspektif yang menekankan logika kepantasan 

menjadikan isu tersebut sebagai isu yang penting dan bukan isu 

sederhana.  Dalam arti lain, negara bukan satu-satunya aktor yang 

harus diuntungkan, sebaliknya aktor non-negara atau isu utama tidak 

harus dilihat dengan akumulasi untung rugi, tetapi secara sederhana 

nilai atau norma kepantasan yang diakui atau dianut dapat menyetir 

wajah atau kepentingan dari suatu negara.52 

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dewasa ini menjadi 

isu penting sebab ada nilai yang mengikutinya, sebagai bukti, 

bagaimana masyarakat internasional, baik negara ataupun aktor non-

negara, dalam PBB menyetujui rancangan program pembangunan 

berkelanjutan atau seringkali disebut Sustainable Development Goals 

(SDGs Point) yang berjumlah 17 diantaranya yaitu : 1. Mengakhiri 

kemiskinan, 2. Mencapai ketahanan pangan atau tanpa kelaparan, 3. 

Kesehatan dan kesejahteraan, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan 

gender, 6. Memastikan ketersediaan air bersih, 7. Memastikan akses 

energi yang dapat dijangkau, 8. Mendorong pertumbuhan yang inklusif 

dan berkelanjutan, 9. Pembenahan industri, infrastruktur, dan inovasi, 

10. Mengurangi ketimpangan antar negara, 11. Kota dan pemukiman 

                                                             
51 Rosyidin, M. (2015). The Power of Ideas : Konstruktivisme 

Dalam Hubungan Internasional, h.17 
52 Rosyidin, M. (2015). The Power of Ideas : Konstruktivisme Dalam 

Hubungan Internasional, h.17 
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yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan, 

13. Mengatasi perubahan iklim, 14. Kehidupan di bawah air, 15. 

Kehidupan di darat, 16. Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, 

17. Kemitraan untuk mpembangunan berkelanjutan.53 

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah 

komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 

masyarakat mencakup 17 tujuan. SDGs dirancang dengan melibatkan 

seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society 

Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan aktor transnasional 

lainnya.54 

Bentuk kesepakatan diatas ialah menjadi bukti bagaimana 

semakin banyaknya isu sosial yang perlu ditindaklanjuti termasuk isu 

perempuan dan pemberdayaannya serta bagaimana pertukaran 

informasi juga norma yang kemudian diamini oleh masing – masing 

masyarakat transnasional baik negara, bahkan aktor non negara, 

meskipun tidak ada akumulasi untung rugi bagi kepentingan negara 

secara langsung dan atau tradisional. Oleh karena itu, dengan 

meminjam paradigma konstruktivis maka perilaku tersebut dapat 

dilihat sebagai bentuk penerapan logika kepantasan. 

                                                             
53  Walter, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals 
54Kementerian PPN/Bappenas. "Sekilas SDGs". Situs Resmi Bappenas. 

Diakses dari https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/ pada 17 Oktober 2023, pukul 

11.25 am 

https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/
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Pemberdayaan perempuan gencar digerakkan oleh aktor negara 

ataupun non  – negara sebab maraknya ketimpangan gender dalam 

berbagai akses kehidupan, baik akses politik, lapangan kerja, ataupun 

subordinasi yang dialami oleh gender yang seringkali dicap inferior. 

Secara global, berdasarkan data yang disajikan world economic forum 

baru – baru ini, indeks gender gap hanya berkurang atau mengalami 

progress 1% bahkan kurang dari 1% khususnya bagi negara - negara 

berkembang.55 

Lebih lanjut dari data Bank Dunia, lebih dari setengah 

kemiskinan di dunia didominasi oleh kaum perempuan. Misalnya, 

bagaimana angka pengangguran di Timur Tengah dan Afrika ataupun 

dalam kategori negara berkembang, angka perempuan yang 

menganggur lebih tinggi 20 persen dari pada jumlah pengangguran 

gender pria. Melalui data tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana 

ketimpangan gender dalam hal akses ekonomi.56  

Sementara itu untuk Indonesia, ketimpangan dapat dilihat 

melalui dua pendekatan yaitu indeks pembangunan manusia yang 

diukur melalui kesempatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta 

indeks pembangunan gender yang diukur melalui pendapatan dan rata 

– rata lama sekolah, meskipun mengalami kemajuan secara angka, 

                                                             
55 WEF (2023). Global Gender Gap Report 2023. Diakses dari 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/in-

full/benchmarking-gender-gaps-2023/ pada 17 Oktober 2023, pukul 13.00 pm 
56 Gardiner, Drew. (2016). 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/
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tetapi ketika dipilah gender perempuan selalu lebih rendah baik IPM 

ataupun IPG dibandingkan laki – laki. Hal ini lebih lanjut semakin 

diperparah tidak hanya gender tapi juga dapat diidentifikasi melalui 

wilayah, dimana wilayah timur Indonesia lebih rendah IPG dan IPM 

nya dibandingkan wilayah lainnya.57 

Ketimpangan gender di Indonesia juga dapat ditunjukkan 

dengan rendahnya angka partisipasi kerja dari perempuan jika 

dibandingkan dengan angka partisipasi kerja laki – laki di berbagai 

daerah di Indonesia, padahal populasi perempuan menunjukkan angka 

yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki – laki. 

Pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan  juga tentunya 

berangkat dari ketimpangan yang ada. Berdasarkan jurnal analisis 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan gender yang terjadi di 

Sulawesi Selatan menunjukkan angka partisipasi kerja perempuan dan 

laki – laki yang timpang, sementara jumlah populasi gender 

perempuan lebih banyak,58 hal ini mengkonfirmasi secara tidak 

langsung adanya dominasi laki – laki di Sulawesi Selatan dalam  dunia 

kerja. 

                                                             
57 Kemenkeu. (2022). Kajian Pengarusutamaan Gender Analisis 

Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah. 

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 1–125. 

 
58 Irvan, Wahab, A., & Qarina. (2021). Analisis Pengaruh Ketimpangan 

Gender Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan. Journal of Regional 

Economics, 02(03), h. 63–76. 
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Wilayah 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut 
Jenis Kelamin (Persen) 

Perempuan Laki-Laki 

2022 2022 

Kepulauan Selayar 56.03 85.36 

Bulukumba 49.13 83.82 

Bantaeng 64.60 87.07 

Jeneponto 63.68 87.90 

Takalar 47.88 82.82 

Gowa 60.36 86.55 

Sinjai 45.40 82.92 

Maros 41.84 82.14 

Pangkajene dan 
Kepulauan 

61.30 89.30 

Barru 45.40 81.31 

Bone 52.72 84.21 

Soppeng 44.67 81.90 

Wajo 39.65 85.22 

Sindereng 
Rappang 

36.08 80.75 

Pinrang 37.92 79.21 

Enrekang 57.59 86.50 

Luwu 53.16 83.07 

Tana Toraja 82.03 88.10 

Luwu Utara 58.42 85.86 

Luwu Timur 53.75 87.90 

Toraja Utara 63.27 74.36 

Makassar 41.19 77.86 

Parepare 50.12 77.80 

Palopo 50.33 77.84 

Sulawesi Selatan 
(Provinsi) 

50.46 82.91 

Tabel 4.1 Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan 

 

Selanjutnya ketimpangan dalam sektor pendidikan, dimana 

angka melek huruf di Sulawesi Selatan didominasi oleh gender laki – 

laki dari pada perempuan, hal ini juga dapat menjadi indikator 

mengapa dunia kerja didominasi oleh laki – laki, padahal jumlah 
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populasi perempuan di Sulawesi Selatan jauh lebih banyak yaitu 

770.709 jiwa dibandingkan laki – laki yaitu 755.968 jiwa.59 

Lebih lanjut, akibat dari ketimpangan yang hadir tersebut maka 

masyarakat internasional berusaha mewujudkan upaya upaya 

pemberdayaan utamanya kepada perempuan. Hal ini juga dijalankan 

oleh beberapa lembaga atau organisasi yang ada di Sulawesi Selatan 

termasuk OXFAM. Hal tersebut lebih lanjut akan dipaparkan pada 

sub-bab berikutnya terkait upaya OXFAM dalam pemberdayaan 

perempuan. 

Tugas pemberdayaan ini seharusnya menjadi fokus bagi 

pemerintah dalam hal ini negara, hanya saja dalam keadaan tatanan 

politik global dewasa ini, seringkali negara bermitra dengan institusi 

lainnya baik governmental organizations, ataupun non governmental 

organizations seperti UNICEF untuk kemanusiaan dan anak, WHO 

untuk kesehatan, atau lembaga non profit juga non pemerintah seperti 

OXFAM dan atau Lembaga lainnya, untuk menyelesaikan isu sosial 

yang beragam. 

Praktik aktor governmental seperti state dan hubungannya 

dengan aktor NGO dapat diidentifikasi melalui pendekatan state 

identity yang dipengaruhi  oleh norma baik eksternal ataupun internal. 

                                                             
59 Irvan, Wa hab, A., & Qarina. (2021). Analisis Pengaruh Ketimpangan 

Gender Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan. Journal of Regional 

Economics, 02(03), h. 63–76. 
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Hal ini mampu diuraikan melalui konsep state identity dalam 

konstruktivis yang dalam tulisan Alexanderov memiliki beberapa 

unsur yaitu, the image of other, domestic norms, dan  international 

norms.60  

1. Image of others diidentifikasi dengan bagaimana persepsi dan norma 

yang dibawa oleh setiap negara atau aktor transnasional, hari ini dapat 

membentuk sebuah kesepakatan global, yang kemudian turut 

mempengaruhi proses atau kebijakan di level nasional. Sebagai contoh 

bagaimana isu - isu sosial dan moralitas yang dihadirkan dalam konsep 

SDGs yang mencoba menyelesaikan masalah kemiskinan dan 

ketimpangan.  

2. Domestic norms dan international norms, dapat diidentifikasi dengan 

bagaimana kesepakatan di level global mempengaruhi kebijakan 

nasional atau norma domestik. Dalam hal ini mungkin saja norma 

yang dimaksud sudah ada dan sesuai hanya saja kurang diperjuangkan 

atau diprioritaskan oleh negara ataupun aktor Masyarakat, namun hari 

ini utamanya dalam kasus GRAISEA dan OXFAM menandakan 

norma norma semacam feminism dan gender kemudian menjadai 

massive diaplikasikan, contohnya ada pada implementasi SDGs point 

oleh OXFAM dalam GRAISEA yakni setidaknya untuk poin pertama 

                                                             
60 Alexandrov, M. (Tahun) The concept of state identity in international 

relations: A theoretical analysis. Journal of International Development and 

Cooperation. 
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dan kelima dalam sustainable development goals yaitu equal gender 

dan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu pendekatan konsep dan 

paradigma ini telah mampu untuk menjelaskan hubungan daripada 

aktor NGO, State dan kebijakan  internasional yaitu SDGs, dan 

interaksinya dengan norma domestik yang saling mempengaruhi.  

B. Peran OXFAM Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program 

GRAISEA II di Sulawesi Selatan 

1. OXFAM Sebagai Organisasi Kemanusiaan Global 

OXFAM merupakan organisasi internasional non pemerintah 

atau NGO yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dengan 

berupaya menyelesaikan kemiskinan di seluruh dunia. Hal tersebut 

dapat dipahami melalui pendekatan Masyarakat Transnasional yang 

begitu penting dewasa ini, dikarenakan banyaknya isu sosial yang 

hadir yang oleh negara tidak mampu diselesaikan sendiri. Nama 

OXFAM merupakan kepanjangan dari Oxford Committee for Famine 

Relief, yang didirikan di Inggris pada tahun 1942. Setelah Perang 

Dunia dua, OXFAM terus bekerja dengan mengirimkan bantuan pada 

kelompok-kelompok yang membantu kaum miskin di seluruh Eropa.61 

Dalam konsep Transnational Society, keterlibatan berbagai 

aktor, utamanya aktor non-negara dianggap dapat mempengaruhi 

terbentuknya norma baru atau perjuangan akan suatu norma tertentu. 

                                                             
61 Oxfam. (2023) Oxfam Siapa Kami. Diakses dari Profile Oxfam Indonesia – 

Siapa Kami: https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami 
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Bagaimana pentingnya peran aktor non negara yang juga dapat 

mempengaruhi gagasan, norma, bahkan kebijakan secara global, 

disebabkan NGO atau aktor non negara lainnya dipandang lebih luwes 

dalam beraktivitas atau menyampaikan ide nya.  

Hal tersebut diatas tentu sangat berbeda dengan aktor state, 

seperti International Govermental Organizations (IGOs) yang 

cenderung kaku dan fokus pada isu tradisional bahkan pada umumnya 

tidak lepas dari kepentingan suatu entitas negara atau komunitas 

negara, seperti isu keamanan militer, kedaulatan, pencapaian ekonomi, 

bisnis kesehatan62, dan lainnya, dibandingkan NGO yang 

hubungannya dengan state adalah hanya sebagai mitra, dan bukan 

perpanjangan tangan dari negara, dalam arti lain NGO dapat dianggap 

lebih independen. 

Hal yang terkait dengan perjuangan norma tertentu tersebut, 

sesuai dengan tiga fokus OXFAM dalam menjalankan organisasinya 

khususnya dengan norma yang dibawa yaitu masa depan setara dan 

menghapus kemiskinan, dimana tiga konsentrasi program mereka 

diantaranya yaitu : gender justice, economic justice, dan rights in 

crisis. Gender justice merupakan upaya pemenuhan keadilan berbasis 

gender, economic justice merupakan upaya pemenuhan keadilan 

disektor ekonomi, sementara rights in crisis merupakan pemenuhan 

                                                             
62 Nurfaizatush (2021), FENOMENA KAPITALISASI VAKSIN COVID-19 

OLEH PERUSAHAAN FARMASI AMERIKA SERIKAT, UIN Sunan Ampel 

Surabaya.  
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hak pada kondisi tertentu seperti bencana alam atau krisis sosial 

lainnya.63 

Terkait dengan nilai feminis atau idea yang coba dibawa oleh 

OXFAM dalam menjalankan programnya dapat didentifikasi melalui 

panduan sikap feminis OXFAM yang menekankan pada 11 Hal yang 

bertujuan mempromosikan nilai equal gender dan keadilan64, 

diantaranya yaitu : 

1. Keadilan, yaitu memperjuangkan kesetaraan hak dan 

kesempatan bagi semua orang, tanpa memandang jenis 

kelamin. 

2. Keterlibatan yaitu, mendorong partisipasi aktif perempuan 

dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. 

3. Keadilan Ekonomi, yaitu memperjuangkan upah yang adil 

dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. 

4. Kesehatan dan Keselamatan, yaitu memastikan akses 

perempuan terhadap layanan kesehatan dan perlindungan 

dari kekerasan. 

5. Pendidikan, yaitu memastikan akses pendidikan yang setara 

bagi perempuan dan laki-laki. 

                                                             
63 OXFAM Indonesia. (2022). Collaborative Action Towards an Equal and 

Sustainable Future. 
64 Oxfam GB. (2020). Feminist Principles. Diakses dari 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621064/ogb-

feminist-principles-091020-en.pdf?sequence=1 pada 04 Januari 2023, pukul 09.13 

am. 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621064/ogb-feminist-principles-091020-en.pdf?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621064/ogb-feminist-principles-091020-en.pdf?sequence=1
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6. Keadilan Lingkungan, yaitu memperjuangkan perlindungan 

lingkungan dan hak-hak perempuan terkait dengan 

lingkungan hidup. 

7. Keadilan Sosial yaitu, memerangi diskriminasi dan 

ketimpangan sosial yang memengaruhi perempuan. 

8. Keadilan Politik yaitu, mendorong keterlibatan perempuan 

dalam proses politik dan pemerintahan. 

9. Keadilan Budaya yaitu, memperjuangkan pengakuan dan 

penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai 

aspek budaya. 

10. Keadilan Seksual yaitu, memerangi segala bentuk pelecehan 

dan eksploitasi seksual terhadap perempuan. 

11. Keadilan Reproduktif yaitu, memastikan akses perempuan 

terhadap layanan kesehatan reproduksi dan hak-hak terkait 

dengan tubuh dan kehamilan. 

Contoh kegiatan global  OXFAM diantaranya yaitu, dari segi 

keadilan ekonomi, OXFAM aktif di dalam memberikan pelatihan yang 

membangun kapasitas Masyarakat yang bertujuan agar Masyarakat 

mampu memperoleh akses yang mudah pada sumber daya ataupun 

informasi pengetahuan yang berdampak pada kesejahteraan 

Masyarakat. Seperti di Zimbabwe, OXFAM Bersama mitranya 
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mewujudkan pengadaan peralatan, perbaikan akses air dan edukasi 

bagaimana bertani yang menguntungkan dan tahan iklim.65 

Dalam bidang keadilan gender OXFAM aktif mendorong 

program – program yang bernafaskan norma gender utamanya dalam 

hal ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan 

perempuan ataupun transformasi norma yang equal gender di 

Masyarakat global. Seperti di Asia Tenggara, melalui program gender 

transformative dan agribisnis, sehingga tidak hanya berfokus pada 

mengatasi kemiskinan, tetapi disaat yang bersamaan merekonstruksi 

norma gender yang selama ini hadir di masyarakat.66 

Sementara untuk bidang kemanusiaan lainnya, OXFAM hadir 

dan aktif dalam menyediakan bantuan untuk korban bencana alam,67 

dan juga aktif dalam advokasi terkait ketimpangan, seperti 

mengadakan workshop yang mendorong berbagai pihak utamanya 

pihak Perusahaan agar memperhatikan hak manusia ataupun 

lingkungan dalam menjalankan bisnis mereka.68 

                                                             
65 Oxfam (2022) https://www.oxfam.org.uk/get-involved/partner-with-

oxfam/institutional-donors/ 
66 Wawancara dengan Achmad Fuad F. ( Project Manager – GRAISEA), 6 

Oktober 2023 melalui daring Gmeet 
67 Rasyidah, R. (2014). INGO Sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi 

Oxfam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan. 

Global & Policy, 2(1), 95–103. 
68 Ciencia, S., & Aranas, M. V. (2015). Towards a coherent policy framework 

on business and human rights: Challenges, gains, and lessons learned. 
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Di Indonesia OXFAM sendiri hadir dimulai pada tahun 1957 

yang kemudian sampai dengan hari ini juga bergerak di enam provinsi 

di Indonesia, diantaranya yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. OXFAM 

di Indonesia juga berfokus pada pemberdayaan perempuan, untuk 

pengurangan ketimpangan dan kemiskinan.  

Contoh aktivitas OXFAM di Indonesia salah satunya adalah 

program GRAISEA atau (Gender Transformative and Responsible 

Agribusiness in South East Asia), ini merupakan program dari 

OXFAM yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan produsen 

skala kecil baik pria dan wanita di Asia Tenggara melalui edukasi dan 

pelatihan terkait akses dan perilaku ekonomi yang lebih bertanggung 

jawab dan inklusif serta investasi sektor swasta yang lebih baik. 

Program ini berfokus pada dua unsur sumber daya alam yang bernilai 

ekonomi dan melimpah di Asia Tenggara, yaitu beras dan udang, yang 

berlangsung di lima negara, Pakistan, Kamboja, Vietnam, Filipina dan 

termasuk Indonesia. 

2. Cara Kerja OXFAM 

OXFAM merupakan organisasi non-profit atau juga dapat 

disebut sebagai sebuah konfederasi lintas negara dengan 21 organisasi 

yang telah membangun kerjasama di 85 negara.69 Fokus utama 

                                                             
69 Oxfam. (2023) Oxfam Siapa Kami. Diakses dari Profile Oxfam Indonesia – 

Siapa Kami: https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami 
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OXFAM adalah untuk meniadakan kemiskinan dan mewujudkan atau 

mengupayakan masa depan setara. OXFAM untuk saat ini terdiri dari 

21 Organisasi afiliasi yang tergabung dalam misi kemanusiaan 

OXFAM, Mereka seringkali mendapatkan roadmap dari OXFAM 

yang berafiliasi di Inggris atau biasa disebut Oxfam Great Britain 

(GB), hanya saja sebagai sebuah konfederasi dan organisasi 

didalamnya berafiliasi, seharusnya dengan independen, maka 21 

organisasi yang tersebar di beberapa negara tersebut menentukan 

sebuah roadmap strategy yang kemudian dapat dikembangkan untuk 

diimplementasikan di wilayahnya masing – masing. 

Oxfam GB sebagai pusat OXFAM dan awal mula berdirinya 

OXFAM, yang sekaligus sampai dengan hari ini juga menjadi acuan 

OXFAM di negara lain untuk bergerak. Sejak awal pada tahun 1942 

OXFAM memang sudah memiliki norma tersendiri dimana OXFAM 

GB berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban dari 

dampak perang dunia dua. Hal ini secara tidak langsung 

mengkonfirmasi bagaimana konsen OXFAM sedari dulu terkait nilai 

kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan, hal ini kemudian dapat 

dikenali di dalam OXFAM GB strategy.70 

OXFAM secara global, terus berkordinasi dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang ada hari ini. Mereka pekerja di OXFAM memiliki kegiatan rapat 

                                                             
70 Strategy, Oxfam. (2020). Oxfam GB Strategy Document Final, h. 1-2 
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bulanan untuk berkordinasi dan berbagi informasi terkait upaya nilai – 

nilai yang diyakini OXFAM untuk diperjuangkan atau proyek 

OXFAM. Komunikasi yang dilakukan juga tidak hanya melalui rapat 

bulanan, tetapi sewaktu – waktu dapat melalui surel, aplikasi chat, dan 

meeting online melalui Microsoft.71 

OXFAM di Indonesia, dalam menjalankan kegiatannya 

bekerjasama dengan Kementrian Sosial RI, khususnya dalam bidang 

kemiskinan. Pihak - pihak terkait lainnya ialah sebagai pihak 

pelaksana baik yang terjun langsung (eksekutor) dan atau hanya 

sebagai wadah kerjasama (partner), serta pembiayaan (funding), juga 

penerima manfaat atau partisipan, kesemuanya disebut sejajar yaitu 

sebagai mitra OXFAM. 

Dalam wawancara kami dengan pihak OXFAM, diketahui 

bahwa strategi pelaksanaan program di OXFAM sendiri, termasuk 

GRAISEA pada umumnya mengacu pada Market Development System 

(MDS), yang kemudian seringkali dapat dijelaskan melalui Teory of 

Change dalam laporan program yang akan diterbitkannya. Hal tersebut 

sesuai dengan sikap reformis organisasi tersebut dimana seringkali 

memang pergerakannya identik dengan perubahan sosial. 

MDS merupakan pendekatan pengembangan sistem pasar yang 

berkelanjutan dan inklusif yang pro kepada kaum miskin baik laki – 

laki ataupun perempuan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan 

                                                             
71 Wawancara dengan Achmad Fuad F. ( Project Manager – GRAISEA), 6 

Oktober 2023 melalui daring Gmeet. 



57 
 

 

dengan menyediakan ekosistem dimana rantai nilai dapat dikelola 

dengan baik dan berkelanjutan.72 

Pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar rantai nilai yang 

layak dapat diterapkan, menjadikan pada umumnya pihak OXFAM 

akan melakukan tinjauan awal atau study assessment sebelum 

menentukan objek apa yang akan dikembangkan dan dianggap 

memiliki nilai jual yang dapat dikembangkan dengan efisien.  

Dalam program GRAISEA 2 sendiri cara kerja OXFAM 

diidentifikasi melalui tiga level yaitu : bekerja pada level produsen 

kecil yang berfokus pada produsen kecil baik perempuan dan laki – 

laki, kemudian bekerja pada level private sektor atau distributor dan 

pelaku pasar, kemudian bekerja pada level  pemerintah dan asosiasi 

regional negara negara seperti ASEAN untuk membangun kebijakan 

yang bernafaskan gender equality dan keadilan ekonomi. 

Lebih lanjut, cara OXFAM bekerja dapat diuraikan melalui 

konsep NGO dalam Masyarakat transnasional menurut Ann Florini 

yang dicirikan dengan setidaknya beberapa fungsi yaitu : kampanye 

sosial, pengawas sosial, dan memiliki alternatif program. 

A. Kampanye Sosial 

Menurut Ann Florini NGO dapat dilihat melalui aktivitasnya 

sebagai broadcaster nilai – nilai yang dibawa. Hal ini menunjukkan 

NGO tidak hanya sebagai organisasi agent of aid tetapi juga seringkali 

                                                             
72 DCED. Market Systems and People in Poverty. Diakses dari 

https://www.enterprise-development.org/implementing-psd/market-systems/ 
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sangat efektif membangun jaringan mitra dan advokasi melalui 

kampanye.  

Senada dengan hal diatas, OXFAM menjalankan aktivitas 

kampanye sosial dengan melaksanakan berbagai kampanye dan 

edukasi kepada Masyarakat terkait misi utama OXFAM yaitu 

meniadakan kemiskinan. Kampanye - kampanye tersebut terus 

disebarkan baik melalui website laman resmi OXFAM di masing 

masing 21 anggota, juga dalam setiap akun media sosial yang dimiliki 

OXFAM seperti Instagram dan lain – lainnya. 

 

Gambar 4.1 Laman Website Oxfam UK 

Sumber: Website Oxfam UK, 2023 
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Gambar 4.2 Akun Media Sosial OXFAM Indonesia 

Sumber: Instagram Oxfam Indonesia, 2023 

Tidak hanya itu aktivitas kampanye juga dilakukan melalui 

beragam laporan kegiatan OXFAM dan tulisan OXFAM terkait isu 

kemanusiaan utamanya gender, kemiskinan, dan kehidupan yang layak 

melalui pemberian hak bagi yang terdampak bencana alam. 

 

Gambar 4.3 Publikasi Laporan Kegiatan 
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Sumber: Website Publikasi Oxfam Indonesia, 2023 

Dengan kampanye seperti itu OXFAM juga dapat menggaet 

para volunteer atau mitra yang memiliki misi yang searah untuk 

bekerjasama, hal ini lebih lanjut dipertegas dalam OXFAM GB 

Strategy dimana dengan kampanye tema “Reimagining OXFAM”, 

yang menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk 

menyelesaikan isu sosial yang beragam.73 

Dengan aktivitas kampanye sosial juga OXFAM menunjukkan 

bagaimana kepercayaan yang diberikan pihak lain dalam hal ini mitra 

OXFAM yang telah menjalin Kerjasama dengan OXFAM, sehingga 

dalam perkembangannya OXFAM mendapatkan kepercayaan 

termasuk menunjang pembiayaan dari pihak pendonor. 

 

Gambar 4.4 Publikasi OXFAM Terkait Instansi Pendonor 

Sumber : Oxfam https://www.oxfam.org.uk/get-involved/partner-with-

oxfam/institutional-donors/ 

                                                             
73 Strategy, O. G. B. (2020). Oxfam GB Strategy Document Final. Oxfam, 1-2. 

https://www.oxfam.org.uk/get-involved/partner-with-oxfam/institutional-donors/
https://www.oxfam.org.uk/get-involved/partner-with-oxfam/institutional-donors/
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 Dengan menonjolkan bagaimana keterbukaan OXFAM dalam 

bekerja dan siapa saja mitra OXFAM yang pernah menjalin kerjasama, 

maka OXFAM secara tidak langsung membangun trust baik pada 

mitra nya dan calon pendonor lainnya, sehingga organisasi dapat 

berlangsung dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan modal sosial 

dari organisasi tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui 

kampanye seperti sosialisasi norma melalui website resmi, dan 

publikasi kegiatan serta mitra. 

 Hal tersebut diatas sesuai dengan pemenuhan modal sosial 

seperti kepercayaan, hubungan, dan channel yang menurut Coleman 

dalam jurnalnya bahwa social capital akan lebih efektif dan 

berpengaruh bagi keberlanjutan NGO atau aktor non-profit 

sejenisnya.74  

B. Pengawas Sosial 

Ann Florini tidak secara eksplisit menyatakan NGO sebagai 

pengawas sosial, hanya saja dalam kesimpulan yang kedua dalam 

tulisannya “The Impact Of Transnational Society” Ann 

menyampaikan bahwa bagaimana perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi yang pesat akan dapat banyak membantu 

atau berpengaruh terhadap aktivitas NGO kepada publik global 

                                                             
74 Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The 

American Journal of Sociology, 94(1999), 95–120. 
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termasuk bagaimana NGO dapat mempengaruhi kebijakan suatu 

negara atau bahkan dalam ranah PBB.75 

Fungsi pengawas sosial juga dikonfirmasi oleh OXFAM 

melalui OXFAM GB Strategy dimana OXFAM menyatakan bahwa 

salah satu hal yang akan dilakukan atau menjadi konsentrasi OXFAM 

dalam mewujudkan misi-nya ialah membangun jaringan global 

sehingga dapat mempengaruhi paradigma Masyarakat dan atau 

mempengaruhi pengambil kebijakan di suatu negara terkait urgensi 

dari isu sosial yang dihadapi, utamanya pada wilayah negara 

berkembang.76 

Salah satu contohnya adalah bagaimana intervensi OXFAM 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan program GRAISEA, 

juga seringkali dalam program lainnya aktor NGO seperti OXFAM 

tentu saja dalam menjalankan aktivitasnya tetap berkordinasi dengan 

pihak government setempat. Kemudian dalam lingkup komunitas 

negara - negara seperti contohnya, ASEAN, OXFAM juga sudah 

beberapa kali mengadakan advokasi yang bertujuan untuk 

menyelesaikan isu sosial dan isu kemanusiaan sesuai dengan misi awal 

OXFAM dan norma yang diyakini, contoh beberapa aktivitas OXFAM 

yang dimaksud yaitu, bagaimana intervensi OXFAM pada PBB tahun 

2008 di Roma, dan 2009 di Madrid terkait upaya pengentasan 

                                                             
75 Ann.M.Florini. (1997). The lmpact of Transnational Civil Society. 
76 Strategy, Oxfam. (2020). Oxfam GB Strategy Document Final, h. 2-3 
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kemiskinan,77 dan tahun 2018 OXFAM mendorong negara negara di 

ASEAN untuk melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis hak asasi 

manusia dan lingkungan. 78 

OXFAM bersama mitra-mitranya telah mengembangkan dan 

melaksanakan proyek Influencing ASEAN, yang bertujuan untuk 

mendorong perusahaan swasta untuk mematuhi kewajiban mereka 

dalam menghormati hak asasi manusia dalam praktik bisnis mereka, 

serta mendorong negara-negara ASEAN untuk mengembangkan dan 

melaksanakan kerangka kerja yang mengatur dan 

mempertanggungjawabkan dampak praktik bisnis mereka.79 

C. Program Alternatif 

Selanjutnya cara kerja atau fungsi suatu organisasi juga dapat 

dilihat melalui aktivitas program alternatif. Ann Florini menyampaikan 

bahwa NGO tidak hanya menjadi aktor yang terus mendikte negara 

seperti apa seharusnya bertindak, tetapi juga dapat menjadi aktor 

pelaksana atau yang mewujudkan beberapa program yang lebih efektif 

untuk menyelesaikan suatu isu sosial.80 

Dalam hal ini OXFAM sudah menjalankan fungsinya tersebut, 

dimana tidak hanya menyebarkan nilai – nilai ke Masyarakat terkait 

                                                             
77 Rasyidah, R. (2014). INGO Sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi 

Oxfam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan. 

Global & Policy, 2(1), 99 - 100. 
78 Ciencia, S., & Aranas, M. V. (2015). Towards a coherent policy framework 

on business and human rights: Challenges, gains, and lessons learned. 
79 Ciencia, S., & Aranas, M. V. (2015). 
80 Ann.M.Florini. (1997). The lmpact of Transnational Civil Society.  
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perjuangan pengentasan kemiskinan dan perjuangan gender, tetapi 

juga ikut terjun langsung mengeksekusi beberapa program yang 

kemudian bekerjasama dengan mitra -  mitra terkait yang diperlukan, 

baik dari unsur pemerintah ataupun swasta. 

Beberapa contoh kegiatan OXFAM dengan pemerintah atau 

aktor governmental organization (GO), salah satunya dengan UNDP 

terkait usaha OXFAM untuk memberikan informasi iklim kepada 

petani kecil untuk perkembangan hasil pertanian yang lebih baik dan 

berkelanjutan. OXFAM dan UNDP bekerja sama dengan pemerintah 

dalam mengintegrasikan prioritas adaptasi perubahan iklim di sektor 

pertanian ke dalam perencanaan dan investasi pertanian.81 

Begitu juga dengan wilayah ASEAN OXFAM terus 

bekerjasama mengadakan advokasi dengan multi sektor baik 

pemerintah ataupun pihak swasta dan para pelaku bisnis terkait 

perilaku bisnis yang harus sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan atau 

Business and Human Rights (BHR), yang lebih lanjut dirumuskan oleh 

PBB sebagai United Nations Guide Principle of business and human 

rights (UNGPs).82 

                                                             
81 Oxfam UNDP 
82 Ciencia, S., & Aranas, M. V. (2015). 
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Gambar 4.5 Workshop Implementasi BHR di Asia Tenggara 

Sumber: Dokumentasi OXFAM 

 

Program alternatif lainnya adalah program Gender 

Transformative seperti GRAISEA, dan program lainnya yang 

bernafaskan norma yang diyakini OXFAM serta cita – cita yang ingin 

dituju organisasi tersebut. Dimana OXFAM sebagai organisasi non-

profit berorientasi pada kesetaraan dengan berkurangnya ketimpangan 

di setiap isu kemanusiaan baik isu gender, ketimpangan ekonomi, dan 

hak asasi.  

Refleksi yang dapat diuraikan dengan bagaimana cara OXFAM 

bekerja sesuai teori dan informasi yang disuguhkan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa organisasi tersebut dalam bekerja hampir sama 

dengan NGO lainnya, dan OXFAM telah mampu diidentifikasi 

melalui 3 kriteria daripada aktor transnational society dalam hal ini 
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NGO yaitu : pelaksanaan kampanye sosial, pengawas sosial, dan 

mampu mewujudkan program alternatif.83  

Dalam kaitannya dengan GRAISEA tahap 2 sendiri, OXFAM 

telah menjalankan beberapa program alternatif yang menjadi 

implementasi program GRAISEA di Sulawesi Selatan khussnya 

makassar dan pinrang seperti : 

1.Pendampingan perempuan membentuk kelompok usaha 

2.Pendampingan dalam pengelolaan bisnis kelompok usaha 

perempuan (termasuk pelatihan) 

3.Edukasi ke Petambak mengenai Climate Change Resilience 

(termasuk TOT) 

4.Pembentukan KONTINU (Komunitas Pemerhati Udang 

Windu) sebagai Multistakeholder Initiative 

Selanjutnya melalui pengukuran modal sosial yang sebelumnya 

sudah dituangkan, OXFAM juga dapat didentifikasi memiliki relasi 

yang baik yang berdampak pada strategi pendanaan hal ini 

diidentifikasi melalui banyaknya hasil penelitian, publikasi, dan upaya 

- upaya membangun trustworthiness dengan mitra baru ataupun mitra 

sebelumnya, dengan laporan kerja yang dipublikasi dan dapat diakses 

                                                             
83 Ann.M.Florini. (1997). The lmpact of Transnational Civil Society.  
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secara umum, sehingga kerjasama dengan mitra ataupun pendonor 

terus terjaga. 

3. Upaya OXFAM dalam Pemberdayaan Perempuan di GRAISEA 2 

GRAISEA atau (Gender Transformative and Responsible 

Agribusiness in South East Asia) merupakan salah satu program dari 

OXFAM yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan produsen 

skala kecil baik pria dan wanita di Asia Tenggara melalui edukasi dan 

pelatihan terkait akses dan perilaku ekonomi yang lebih bertanggung 

jawab dan inklusif serta investasi sektor swasta yang lebih baik. 

Program ini berfokus pada dua unsur sumber daya alam yang bernilai 

ekonomi dan melimpah di asia tenggara, yaitu beras dan udang, yang 

berlangsung di lima negara, Pakistan, Kamboja, Vietnam, Filipina dan 

termasuk Indonesia. Untuk pembiayaan program GRAISEA didanai 

oleh Kedutaan Besar Swedia di Bangkok (SIDA) dan beberapa mitra 

sektor swasta lokal dan juga internasional. 

GRAISEA merupakan program yang dihadirkan sebagai 

intervensi terhadap ketimpangan yang dialami oleh aktor aktor kecil 

atau yang biasa disebut Small Medium Enterprises (SMEs) atau UKM. 

Proyek tersebut berfokus pada penyediaan rantai nilai yang layak atau 

viable value chain, dimana semua aktor yang terlibat dalam 

pemanfaatan sumber daya mendapatkan keuntungan yang dinilai 

sesuai dan merata sehingga ketimpangan dapat dihindarkan. 
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Dalam perjalanannya, GRAISEA telah berjalan dua kali yaitu 

pada tahun 2015 sampai dengan 2018 yang disebut GRAISEA I, 

dikarenakan program tahap I dinilai berhasil, maka kemudian 

dilanjutkan GRAISEA II pada tahun 2018 sampai dengan 2023, Kedua 

masa program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu investasi di 

bidang agribisnis yang pro gender termasuk pemberdayaan perempuan 

melalui model bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, perbedaan 

keduanya hanya terletak pada cakupan geografis dan jumlah partisipan 

atau mitra, dalam tahap II ini cakupan geografis pelaksanaan program 

lebih luas dibandingkan tahap sebelumnya. Tahap 1 dijalankan di 

Indonesia dan Vietnam, sementara Tahap 2 dijalankan di Indonesia, 

Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Pakistan. 

Terkhusus untuk Indonesia salah satu wilayah yang menerima 

program ini ialah Sulawesi Selatan, sebelumnya pada tahap 1 telah 

dijalankan di Kalimantan. Beberapa upaya OXFAM di Sulawesi 

Selatan melalui program GRAISEA dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Agribisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab  

Dalam hal ini OXFAM melalui GRAISEA memberikan 

dukungan teknis dan finansial kepada petani kecil dan masyarakat 

lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi 

kerentanan terhadap perubahan iklim. Mereka juga membantu petani 

untuk memperoleh akses ke pasar yang lebih luas dan 

mengembangkan model bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 
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Sebagai contoh salah satu mitra OXFAM dalam program 

GRAISEA II ini adalah PT. Alter Trade Indonesia (ATINA), OXFAM 

mendorong kerjasama dengan ATINA dalam menyediakan 

kesempatan kerja bagi perempuan, dan juga praktik bisnis yang 

bertanggungjawab . Terkait dengan aspek perbaikan lingkungan untuk 

budidaya perikanan atau udang yang berkelanjutan dan pro SMEs, 

OXFAM bekerjasama dengan Konservasi Indonesia (KOIN). 

b. Transformasi Norma Equal Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Dalam hal ini OXFAM memberikan pelatihan dan dukungan 

teknis kepada perempuan petani untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan mereka dalam mengelola usaha pertanian. OXFAM juga 

membantu perempuan untuk memperoleh akses ke sumber daya dan 

informasi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. 

Beberapa bukti konkret aplikasi transformasi norma equal 

gender dan pemberdayaan perempuan dalam program GRAISEA II 

(G2) adalah berikut ini : 

1.) Istri petambak mulai mengambil peran dalam keputusan penting di 

bisnis udang, terutama yg berkaitan dengan manajemen keuangan. 

Contoh: kontrak pembelian udang ke perusahaan harus disetujui oleh 

Istri, 
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2.) Perempuan juga bekerja di beberapa tahapan penting di value chain 

udang. Contoh: sortir udang, transaksi udang ke kordinator, 

 

Gambar 4.6 Potret perempuan yang bekerja menyortir udang, 

kerjasama OXFAM dan PT ATINA. 

3.) Peran perempuan di rumah tangga, khususnya dalam hal yang 

berkaitan dengan ekonomi, juga meningkat. Misalnya, bagaimana 

kaum perempuan khususnya sebagai seorang istri bisa menghasilkan 

uang dan membantu perekonomian rumah tangga, bahkan 

memberdayakan ibu - ibu lainnya melalui Kelompok Usaha 

Perempuan (KUP) yang dibina melalui program G2, 



71 
 

 

 

Gambar 4.7 Workshop kepada UKM Perempuan di Makassar 

Sumber Dok. Oxfam 

4.) Perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan penting di 

komunitas Masyarakat, melalui representasi kelompok perempuan di 

pertemuan - pertemuan penting level desa yang membahas tentang 

teknis dan manajemen budidaya udang di kawasan, 

5.) Kaum laki - laki di rumah tangga petambak mulai mengerjakan 

tugas - tugas domestik seperti : cuci piring, membersihkan rumah, dan 

lainnya, sehingga beban kerja domestik perempuan terbagi atau 

berkurang. 

C. Implementasi OXFAM dalam Program GRAISEA tahap II di 

Sulawesi Selatan 

Lebih lanjut dalam memahami upaya atau implementasi dari 

suatu aktor sosial seperti NGO maka perilaku OXFAM dapat 

diidentifikasi melalui konsep mobilisasi sumber daya yang oleh Mc 
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Carthy diuraikan dalam empat hal, yaitu sumber daya berupa waktu, 

dana, aktor yang terlibat, kemudian preexisting organizations, tactic, 

dan yang terakhir yaitu entrepreneurial attempts. 

Analisis mobilisasi sumber daya menjadi penting disebabkan 

bagaimana melihat pergerakan sosial dari aktor seperti NGO tidak 

hanya berangkat dikarenakan ketimpangan atau ketidakadilan sosial 

yang terjadi, akan tetapi dalam pergerakan sosial ada faktor internal 

yang juga ikut andil dalam pemenuhan tujuan suatu organisasi atau 

NGO. 

A. Preexisting Organizations 

Dalam praktik program GRAISEA II sendiri, OXFAM 

menggaet beberapa mitra atau instansi baik dari unsur pemerintah dan 

ataupun non-pemerintah seperti KOIN, Asian Seafood Investment 

Collaborative (ASIC), International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID), dan PT. ATINA. Organisasi tersebut dinilai 

dapat membantu OXFAM mewujudkan tujuan OXFAM terkait gender 

transformative dan juga pengentasan kemiskinan. 

Selanjutnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

diketahui bahwa strategi pelaksanaan program di OXFAM sendiri, 

termasuk GRAISEA pada umumnya mengacu pada Market 

Development System (MDS), dimana MDS merupakan sistem yang 

dibentuk dengan mengacu pada tujuan ekonomi atau pasar yang 

inklusif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut Project 
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Manager untuk GRAISEA di Sulawesi Selatan yakni Bp. Fuad 

mengonfirmasi bahwa itu menjadi acuan OXFAM dalam memilih 

organisasi mitra. 

Sementara untuk unsur pemerintah OXFAM bekerjasama 

dengan KemenkopUKM, KPPA, KKP, BMKG, untuk level Nasional. 

Di level sub – nasional ada DKP SULSEL, DinKopUKM, dan untuk 

distrik level OXFAM bekerjasama dengan DKP Pinrang.84 

Dalam implementasi GRAISEA 2 yang menekankan pada tiga 

level yakni small producer, private sector dan government, OXFAM 

menjalin Kerjasama dengan PT ATINA untuk private sector yang 

mewadahi udang, dan KOIN yang memberikan edukasi mitigasi 

tambak dari efek perubahan iklim agar hasil panen maksimal, 

kemudian MDS yang pro terhadap kaum kecil dan yang terpinggirkan 

seperti UKM dan praktik bisnis inklusif seperti membuat kelompok 

petani di lasinrang Bernama KONTINU agar terjalin kerjasama petani 

kecil dan perilaku bisnis yang adil, juga pelatihan UKM Perempuan 

se-Sulsel terkait legalitas, mitra usaha, dan pengembangan usaha, 

dalam level government OXFAM melalui GRAISEA 2 telah berhasil 

mempengaruhi Pemprov Sulsel untuk melakukan program lanjutan 

yang semisal yaitu PANDAWA 1000, yang merupakan program 

inovasi pengembangan budidaya udang windu berbasis kawasan atau 

ecosystem approach to aquaculture dan teknologi adaptif lokal pada 

                                                             
84 Wawancara dengan Achmad Fuad F. ( Project Manager – GRAISEA), pada 

tanggal 6 Oktober, 2023 melalui daring Gmeet. 
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areal seluas 1.011,6 ha program ini muncul dari pemerintah, sebagai 

lanjutan dari GRAISEA 2 yang sebelumnya diinisiasi oleh OXFAM. 

Melalui upaya dan implementasi diatas terkait GRAISEA 2, 

maka dapat disimpulkan bahwa OXFAM menjalankan programnya 

berdasar pada gender equality Dimana Perempuan dimaksimalkan 

keikutsertaanya dalam ranah ekonomi, berdasarkan pada ketimpangan 

yang hadir sebelumnya antara pekerja laki – laki dan Perempuan. 

B. Tactic 

Dalam pendekatan tradisional NGO atau aktor pergerakan sosial 

cenderung pada strategi seperti bargaining, pendekatan individu, atau 

bahkan pendekatan kekerasan agar dapat mempengaruhi kebijakan 

suatu otoritas, sementara dalam konsep mobilisasi sumber daya 

strategi yang dilakukan ialah lebih kepada kerjasama dan beberapa 

kampanye sosial untuk mencapai tujuannya.85 

Untuk program GRAISEA sendiri dimulai dengan study 

assessment yang juga mengacu pada MDS, dimana OXFAM akan 

melihat instansi atau organisasi mana saja yang memungkinkan untuk 

diajak bekerjasama melaksanakan satu pokok tujuan OXFAM terkait 

ancaman ketimpangan pada pelaku usaha pinggiran seperti 

                                                             
85 Woods, J. (2021). A social movement. Resource Mobilization and Social 

Movements: A Partial Theory 82(6), 21–31. 
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aquaculture, kapasitas produsen yang dimaksud dan kesamaan nilai – 

nilai sangat penting dalam hal ini.86 

Secara umum OXFAM Indonesia dalam bekerja terbagi kedalam 

empat tim yaitu : 1.) The Management Program Team, 2.) The 

Program Support Team, 3.) Business and Human Rights Partners, 4.) 

The Funding and External Relations Team.87 

Tim yang pertama bertugas untuk menyediakan implementasi 

program atau aktivitas berdasarkan tiga pilar utama dalam OXFAM 

yaitu gender justice, economic justice, dan rights in crisis. Tim yang 

kedua bertugas untuk membantu proses eksekusi program seperti 

menyederhanakan, assessment awal, penambahan nilai, termasuk 

terkait biaya, alat komunikasi, dan logistik yang diperlukan. Sementara 

itu Tim yang ketiga berperan memandu Human Resources, dan yang 

keempat bertanggungjawab dalam mobilisasi sumberdaya.88 

Lebih lanjut, program tersebut akan dievaluasi, hubungannya 

dengan GRAISEA, hal ini diatur di awal sebagai sebuah kesepakatan 

dengan pihak pendonor dalam hal ini SIDA, bukan untuk mengatur 

                                                             
86 Wawancara dengan Achmad Fuad F. ( Project Manager – GRAISEA), 6 

Oktober 2023. 
87 Oxfam Indonesia (2022). COLLABORATIVE ACTION TOWARDS AN 

EQUAL AND SUSTAINABLE FUTURE. Report, h. 6 
88 Oxfam Indonesia (2022). COLLABORATIVE ACTION TOWARDS AN 

EQUAL AND SUSTAINABLE FUTURE. Report, h.6 
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arah program, tetapi untuk mengetahui hasil dan efektivitas yang 

dihadirkan melalui program tersebut.89  

OXFAM sebagai organisasi kemanusiaan dan non negara, 

tentunya memiliki fleksibilitas didalam menjalankan program 

kemanusiaannya, karena jauh dari kepentingan kepentingan kelompok 

tertentu disebabkan memiliki pakem norma dan tujuan dari organisasi 

tersebut. Beberapa contoh kegiatan pemberdayaan perempuan melalui 

GRAISEA II oleh OXFAM di Sulawesi Selatan adalah berikut ini : 

1. Pembinaan dan pembentukan Kelompok Usaha Perempuan (KUP) 

dalam rantai nilai tambak udang, bertempat di Pinrang, Sulawesi 

Selatan, 

2. Pembinaan usaha (KUP) terkait manajemen bisnis dan pemasaran, 

berlokasi di Pinrang, Sulawesi Selatan, 

3. Gender Actions and Learning System (GALS), internalisasi dan 

penerapannya di Masyarakat pembudidaya, sektor privat (Pinrang, 

Sidoarjo, dan Jogja), 

4. Pelatihan UKM Perempuan terkait legalitas usaha, pengembangan 

bisnis bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Dalam wawancara kami bersama pihak OXFAM, pemaknaan 

OXFAM sendiri terkait gender tidak dijelaskan secara eksplisit dalam 

                                                             
89

 Oxfam (2021). Decisionon Amendment to the Aggreement on GRAISEA 2 

between SIDA and OXFAM GB. 

 



77 
 

 

profile OXFAM, hanya saja dapat dilihat dari nilai feminis yang 

diperjuangkan OXFAM yaitu ada 11 nilai, dan juga dapat dilihat 

melalui program pemberdayaan yang dijalankan, terkait bagaimana 

kehadiran perempuan sebisa mungkin tidak lagi inferior atau menjadi 

tidak diperhitungkan dalam dunia kerja. Sehingga diharapkan melalui 

edukasi dapat mentransformasi norma yang ada di tengah masyarakat 

menuju berbasis gender.90 

OXFAM juga aktif dalam mengkampanyekan nilai – nilai yang 

diyakini oleh OXFAM sebagai tujuan. Hal tersebut disebarkan melalui 

website resmi yang dimiliki OXFAM, laporan kegiatan, publikasi 

penelitian, evaluasi pertengahan program, evaluasi akhir dan edukasi 

informasi terkait norma yang diyakini. 

C. Entrepreneurial Attempts 

Aspek entrepreneur dapat diidentifikasi melalui inovasi – 

inovasi program OXFAM yang memiliki nilai tambah dalam ekonomi 

dan dapat menunjang program yang dijalankan dan membantu 

jalannya organisasi itu sendiri. Secara umum untuk OXFAM GB 

menyediakan Oxfam Shop yang secara bersamaan bernilai ekonomi 

bagi OXFAM juga membantu produsen - produsen kecil di belahan 

dunia selatan. 

                                                             
90 Wawancara dengan Achmad Fuad F. ( Project Manager – GRAISEA), 6 

Oktober 2023 melalui daring Gmeet 
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Sementara itu untuk program GRAISEA, inovasi semacam itu 

dapat diidentifikasi melalui tujuan daripada GRAISEA itu sendiri, 

yaitu bagaimana dampak ekonomi yang dihasilkan khususnya bagi 

petambak kecil yang dapat bermitra dengan PT. ATINA melalui 

OXFAM. Hal ini bermaksud untuk menjadikan petambak kecil 

tersebut memiliki akses yang sama dengan perusahaan produsen udang 

lainnya dalam hal kesempatan ekonomi. 

Dengan model inklusif semua pihak bahkan yang dianggap 

termarginalkan dapat berkontribusi dengan sehat, seperti dibangunnya 

kelompok petani udang sehingga alur hasil panen tidak dimonopoli 

oleh salah satu produsen yang lebih mampu bersaing, kemudian 

OXFAM juga menyediakan lingkungan bisnis yang bertanggungjawab 

dan adil, seperti yang diungkapkan salah satu penerima manfaat dan 

ketua kelompok udang di Pinrang yakni Bapak Waris, bahwa dengan 

adanya mitra seperti PT. ATINA yang dijembatani oleh OXFAM 

maka petani tidak bingung jika hasil udang nya kecil pun tetap dapat 

dijual dalam artian ada yang menampung, sehingga meskipun dengan 

tantangan iklim petambak tetap tidak merugi.91 

D. Resources  

Sumber daya atau Resources, dalam hal ini meliputi : 

pendanaan, aktor yang terlibat, dan dukungan publik. Pendanaan 

                                                             
91 PELAKITA. (2022). Perjuangan Abdul Waris Mawardi Bersama 

KONTINU Cerita Inspiratif. Diakses dari https://pelakita.id/2022/12/17/udang-

windu-pinrang-dan-perjuangan-abdul-waris-mawardi-bersama-kontinu/ pada tanggal 

4 Januari 2024, pukul 09.30 am 

https://pelakita.id/2022/12/17/udang-windu-pinrang-dan-perjuangan-abdul-waris-mawardi-bersama-kontinu/
https://pelakita.id/2022/12/17/udang-windu-pinrang-dan-perjuangan-abdul-waris-mawardi-bersama-kontinu/
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kegiatan OXFAM untuk GRAISEA dibantu oleh Swedish 

International Department Cooperation Agency (SIDA) melalui 

kedutaan Swedia di Bangkok. Jumlah dana yang digelontorkan SIDA 

ialah sejumlah SEK 124.900.000.92 

Aktor yang terlibat dalam program GRAISEA II adalah member 

atau staff dari OXFAM, tenaga ahli atau peneliti, mitra kerjasama 

seperti ASIC, PT ATINA, Pemerintah Daerah setempat, INFID dan 

Afiliasi OXFAM di Asia Tenggara. 

Dalam menjalankan programnya, OXFAM juga mendapatkan 

dukungan baik dari Masyarakat, serta aktor NGO lainnya yang sama – 

sama bergerak dalam bidang kemanusiaan atau isu sosial lainnya, 

seperti dukungan dari anggota Yayasan Kesehatan Perempuan, 

                                                             
92 Oxfam (2021). Decisionon Amendment to the Aggreement on GRAISEA 

2 between SIDA and OXFAM GB. 
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Dompet Duafa, dan Masyarakat yang menjadi beneficiaries. 

 

Gambar 4.8 Potret Bapak Waris Petambak udang penerima 

manfaat dari program GRAISEA II di Pinrang. 

 

Gambar 4.9 Kegiatan Kerjasama OXFAM dan PT ATINA 
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Dalam hal waktu pelaksanaan GRAISEA II dilaksanakan 

dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2018 sampai dengan juli 2023. Hal 

ini dapat diidentifikasi melalui jadwal pencairan pendanaan program 

OXFAM oleh SIDA beirkut ini : 

Tabel 4.2 Jadwal Rencana Pencairan Dana Bantuan Program 

GRAISEA kepada OXFAM oleh SIDA. 

 

Adapun hasil capaian program GRAISEA ini yaitu sebagai 

berikut :  

1. Terwujudnya Organisasi yang menyediakan kesempatan 

kerja dan kepemimpinan bagi Perempuan, dengan indikator 
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melalui pelatihan kepemimpinan bagi Perempuan dengan 

capaian target 925%, dengan rinican selama proyek 

GRAISEA 2 tahun ke empat OXFAM telah melatih 37 

perempuan yang mana target awalnya hanya 4 perempuan. 

2. Program GRAISEA telah mewujudkan 4 kelompok UKM 

Perempuan dalam menjalankan rencana bisnisnya, yang 

mana target sebelumnya ditahun ke empat pelaksanaan 

hanya menargetkan 3 kelompok bisnis perempuan. 

3. Mengatasi permasalahan pekerja yang tidak diberi upah 

dan edukasi norma sosial pekerja perempuan di 

Masyarakat, melalui indikator jumlah laki laki dan 

perempuan yang dapat dijangkau melalui kampanye 

organisasi kepada pekerja dan petani skala kecil, dimana 

pada tahun ke tiga kampanye telah mencapai 627 laki-laki 

dan 562 perempuan atau sama dengan 515% dari total 

target tahun ke tiga, dan secara rata-rata 180% capaian 

target dari total target selama tiga tahun. 

4. Membantu kelompok bisnis perempuan untuk berkontribusi 

dalam kesempatan ekonomi secara adil, adapun 

indikatornya ialah jumlah kelompok usaha perempuan yang 

mendapat bantuan untuk mengembangkan pasarnya, 

dimana pada tahun ke empat ada 7 kelompok usaha 

perempuan yang mendapatkan bantuan atau sama dengan 
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140% capaian target dari target sebelumnya yang hanya 5 

kelompok usaha perempuan di tahun ke 5. 
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5. Menargetkan 600 petani mendapatkan pelatihan sertifikat 

ASIC, sementara realisasinya pelatihan tersebut diikuti 693 

petani. 

6. Pada tahun ke 5 program GRAISEA, Oxfam mengadakan 

pelatihan kepada 178 petambak udang lokal, yang 

sebelumnya hanya menargetkan 36 orang. 

Dengan Penjabaran diatas, maka dapat dirangkum bagaimana 

upaya OXFAM dalam GRAISEA 2 dan Norma yang terkait 

didalamnya dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 Norma Bawaan OXFAM 

OXFAM NORMS RINCIAN  

Gender Justice  Menciptakan lingkungan 

yang  

Feminist Principle Guide of 

OXFAM mendukung dan kolaboratif 

Empowerment / Pemberdayaan Menghargai keselamatan dan  

  membuat lingkungan yang 

aman 

  Menghasilkan uang, 

Visibilitas 

  dan didengarkan, membuat 

 

Keputusan, memahami hak,  

 

dan memiliki pengaruh  

  dalam perubahan yang 

positif dan  

  mengubah kebiasaan 

Economic Justice Tidak ada Kemiskinan 

  Menghargai keselamatan dan  

Rights in Crisis membuat lingkungan yang 

aman 

  MASALAH DI LAPANGAN UPAYA OXFAM 

tingkat diskriminasi berbanding Keikutsertaan gender 
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terbalik perempuan  

dengan tingkat pemberdayaan 

gender 

dalam usaha tambak di 

Pinrang  

dominasi laki laki dalam dunia kerja 

dan UKM perempuan di 

Makassar 

masalah iklim dan efeknya pada 

tambak Bantuan Edukasi dan  

  

Mitra Penerima Hasil 

Tambak 
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Tabel 4.4 Konstruksi Norma yang Hadir 

Norma Domestik Intervensi OXFAM Norma Baru yang Hadir 

Perempuan mendapatkan  Menyediakan akses 

Tidak netral gender, tetapi berbasis 

gender 

beban yang lebih  yang lebih adil dan bertanggungjawab Perempuan dan laki - laki bekerja pada  

dengan upah yang timpang  melalui kerjasama dengan private sector ranah domestik dan publik 

dan bahkan tidak diupah 

seperti PT. ATINA untuk mempekerjakan 

Perempuan 

Perempuan mendapat upah yang adil 

dan 

( Masih netral gender ) 

dengan upah yang layak, dan rantai bisnis yang 

adil kesempatan ekonomi yang sama 

  melalui kelompok usaha masyarakat    

  sehingga tidak ada monopoli produsen   

  

 

  

Perempuan 

bertanggungjawab Menyediakan lapangan edukasi UKM perempuan,  nilai berbasis gender ditanamkan pada 

dalam ranah domestik Kerjasama dengan private sector agar perempuan praktik ekonomi masyarakat melalui 

sehingga akses terhadap dapat mengisi posisi penting dalam perdagangan pelatihan UKM perempuan, dan posisi 

kesempatan ekonomi   peran penting perempuan dalam 

yang sama dibatasi   rantai nilai bisnis yang dijalankan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya,  maka penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan 

metode wawancara Bersama pihak OXFAM yang khususnya 

menangani langsung program GRAISEA II, yaitu Bapak Achmad 

Fuad Faturrahman selaku Project Manager GRAISEA II, dan dibantu 

dengan sumber data pustaka baik online ataupun offline, dan 

dokumentasi, maka dapat disimpulkan  

1. Intervensi OXFAM dapat diidentifikasi sebagai aktor NGO 

paling tidak melalui tiga hal yaitu aktivitas kampanye sosial, 

sebagai pengawas sosial, dan juga aktivitas program alternatif 

yang menunjang tujuan atau cita – cita dari organisasi tersebut. 

Adapun upaya OXFAM dalam pemberdayaan perempuan 

melalui program GRAISEA dapat diuraikan sebagai berikut : 

a.) Penyediaan rantai nilai ekonomi yg layak khususnya 

dibidang agribisnis dimana semua aktor yang terlibat 

mendapatkan keuntungan yang layak dan merata melalui 

model bisnis yang bertanggungjawab sehingga terhindar dari 

ketimpangan, b.) Transformasi nilai equal gender dalam hal ini 

OXFAM memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada 

perempuan dan petani untuk meningkatkan keterampilan dan 
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pengetahuan mereka dalam mengelola usaha atau pertanian. 

OXFAM  juga membantu perempuan untuk memperoleh akses 

ke sumber daya dan informasi yang mereka butuhkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

2. Kesimpulan selanjutnya yaitu mengidentifikasi bagaimana 

peran dan implementasi OXFAM dalam pemberdayaan 

perempuan melalui program GRAISEA dapat diidentifikasi 

melalui konsentrasi OXFAM dan korelasinya dengan 

pendekatan feminisme konstruktivis, serta cara kerja dan upaya 

OXFAM dalam GRAISEA II yang dapat didentifikasi melalui 

bagaimana mobilisasi sumber daya yang dilakukan OXFAM 

melalui pendekatan CSO yakni konsep social capital dan teori 

resource mobilizations yang diantaranya termasuk preexisting 

organizations, taktik pendekatan berupa study assesment 

berbasis MDS, dan entrepreneurial attempts serta sumber 

daya. Dalam implementasi GRAISEA 2 yang menekankan 

pada tiga level yakni small producer, private sector dan 

government, OXFAM menjalin kerjasama dengan PT ATINA 

untuk private sector yang mewadahi udang, dan KOIN yang 

memberikan edukasi mitigasi tambak dari efek perubahan 

iklim agar hasil panen maksimal, kemudian MDS yang pro 

terhadap kaum kecil dan yang terpinggirkan seperti UKM dan 

praktik bisnis inklusif seperti membuat kelompok petani di 
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lasinrang Bernama KONTINU agar terjalin kerjasama petani 

kecil dan perilaku bisnis yang adil, juga pelatihan UKM 

Perempuan se-Sulsel terkait legalitas, mitra usaha, dan 

pengembangan usaha. Adapun sumber dana program ini 

berasal dari Swedish International Department Cooperation 

Agency (SIDA) melalui kedutaan Swedia di Bangkok. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam 

penelitian ini, maka peneliti menjabarkan implikasi penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. OXFAM telah dapat didentifikasi sebagai aktor NGO menggunakan 

pendekatan Transnational Society dari Davies dan Florini, dimana 

OXFAM telah menjalankan aktivitas kampanye social, fungsi 

pengawas sosial, dan melaksanakan program alternatif yang 

menunjang tujuan organisasi yaitu mengatasi isu sosial. Hal tersebut 

berimplikasi pada pentingnya kehadiran NGO dalam aktivitas 

transnasional utamanya dalam usaha penanganan isu sosial, yang 

dewasa ini menjadi masalah yang tidak dapat dihindarkan. 

2. OXFAM dalam upayanya menjalankan program GRAISEA II dapat 

didentifikasi melalui konsep social capital, dan teori resource 

mobilizations, dimana OXFAM dalam menjalankan program tersebut 

bekerjasama dengan berbagai pihak secara inklusif dan melakukan 
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pendekatan norma dan juga kesamaan idea sehingga kerjasama antar 

berbagai pihak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut berimplikasi 

pada pengambil kebijakan, dan kelompok masyarakat, baik dilingkup 

domestik ataupun transnasional, sebagai catatan informasi dan 

masukan terkait isu kemanusiaan, perempuan, dan kelayakan hidup 

melalui kacamata upaya kerjasama atau advokasi suatu isu dalam 

Studi Hubungan Internasional, 

3. Bagi aktor akademik, khususnya mahasiswa Hubungan 

Internasional, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 

referensi dalam melihat isu sosial, seperti pemberdayaan perempuan 

dan ketimpangan, serta aktivitas internasional, yang dalam penelitian 

ini diterjemahkan melalui transnational society, pendekatan feminis 

konstruktivis dan dibantu dengan konsep social capital juga teori 

mobilisasi sumber daya.
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Gambar 5.1 Wawancara dengan pihak OXFAM via Gmeet 
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