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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan 

Ba B Be 
Ta T Te 
Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) 
Jim J Jc 

Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) 

Kha Kh Ka dan Ha 
Dal D De 

Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 

Ra R Er 

Zai Z Zet 
Sin S Es 

Syin Sy Es dan Ye 

Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) 
Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) 

Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) 

Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) 

„Ain „ Apostrof terbaik 
Gain G Ge 
Fa F Ef 

Qof Q Qi 

Kaf K Ka 

Lam L El 

Mim M Em 

Nun N En 

Wau W We 
Ha H Ha 

Hamzah _‟ Apostrof 
Ya Y Ye 

 

Hamzah ( yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

fatḥah A A 
Kasrah I I 

ḍammah U U 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

:kaifa 

      :haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

 

 

Contoh:    

māta

 ramā 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i 

fatḥah dan Wau Au a dan u 

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا |  َي

ٌ kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و
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qīla

 : yamūtu 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 :Rauḍah Al-Aṭfᾱl 

 :Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah  

              : Al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ّّا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

   : Rabbanᾱ    

    : Najjaīnā 

  : al-ḥaqq 

 : nuʼʼima 

  : ʻaduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 
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Contoh: 

    : ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) 

    : ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

: al-syams (bukan asy-syams) 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 : al-falsafah 

            : al-bilād 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

 ta’murūn 

 al-nauʽ           

          :syaiʼ 

    ّّّّّّ : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )الله( 

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

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 dἷnullāh      billāh 

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

                  hum fī raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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. Jika terletak 
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pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

capital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 
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HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa 
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ABSTRAK 
Nama   : Nurfahmiatunnisa 
Nim  : 8090022006 

Judul  :Studi Kualitatif Pencegahan Diabetes Melitus (DM) 
Dengan Pemanfaatan Cacing Laut Nyale (Eunice 
Sicilliensis)Pada Petani Suku Mbojo di Kecamatan 
Parado Nusa Tenggara BaratTahun 2024 

  

Petani suku Mbojo berisiko menderita  DM karena aktivitas pekerjaan 
tergolong dalam kategori berat dan pola makan yang dominan karbohidrat 
sebagai sumber energi menjadi pemicu terjadinya DM.Namun kejadian DM 
pada sudut pada Petani suku Mbojo tergolong rendah berkaitan dengan data 
dibandingkan dinas kesehatan NTB pada tahun 2023 37,5. Karena petani 
suku Mbojo melakukankan pencegahan dan pengobatan DM dengan 
memanfaatkan cacing laut Nyale. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana Studi Kualitatif pencegahan dan pengobatan DM (Diabetes 
melitus ) dengan pemanfaatan cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada 
petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024.  

Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif dengan pendekataan 
studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang , 2 orang informan 
kunci serta 4 orang informan biasa.Adapun metode pengambilan sampel 
dengan menggunakan   metode purposive sampling , pada hari ke-19 bulan 
ke-9 Hijriah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  pencegahan DM pada petani  
suku Mbojo dilakukan pencegahan secara langsung yaitu dengan 
mengosumsi cacing Laut Nyale secara langsung pada saat  pemijahan 
massal dan merupakan tradisi yang sudah melekat pada kehidupan 
masyarakat suku Mbojo. Proses yang dimaksud dengan tradisi bau Nyale 
dikategorika dalam beberapa proses yaitu sholat bersama sebelum 
mengambil Nyale, sehabis sholat dilaksanakan doa bersama, setelah itu 
baru diambil Nyale yang melakukan pemijahan massal pada saat keluar 
pada hari ke-9.Pengobatan dilakukan dengan cara cacing laut Nyale 
dikeringkan lalu disetelah keringkan ditumbuk halus dioleskan diluka 
penderita DM.  

Impikasi dari penelitian ini bahwa petani suku Mbojo memnafaatkan 
Cacing Laut Nyale  dalam pencegahan dan pemangobatan DM secra turun 
temurun.  

Kata Kunci :DM, Petani  Cacing laut Nyale(Eunice siciliensis) ,Suku Mbojo. 
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ABSTRACT 
Nama   : Nurfahmiatunnisa 
Nim  : 8090022006 
Judul  : Qualitative Study of Prevention of Diabetes Mellitus (DM) 

Using Nyale Sea Worms (Eunice Sicilliensis) among Mbojo 
Tribe Farmers in Parado District, West Nusa TenggaraYear 
2024 

 
This research presents a problem formulation regarding the concept 

of farming, Mbojo tribe farmers are a job that has heavy activity, so they 
should have a lower risk of suffering from diabetes mellitus compared to 
other types of work that have light activity. The aim of this research is to find 
out how to prevent qualitative studies. DM (Diabetes Mellitus) using the 
Nyale sea worm (Eunice sicilliensis) in Mbojo tribe farmers in Parado 
District, West Nusa Tenggara in 2024. 

This type of research is qualitative research with a case study 
approach with a total of 6 informants, two key informants and 4 regular 
informants. The sampling method was used using the purposive sampling 
method. 

The results of this research show that prevention of DM among Mbojo 
tribe farmers can be done directly, namely by eating nyale directly at the time 
of mass spawning and is a tradition that is embedded in the life of the Mbojo 
tribe community. The implementation process in the bau nyale tradition in 
Parado District, Bima Regency consists of several series of activities carried 
out, namely first preparing the catching tool, second carrying out the 
collection, third storing it in a bottle, fourth eating it directly as a prevention 
and treatment process namely drying it and storing it after processing it for 
use. used as medicine, and they believe in the values of their ancestors that 
this nyale will carry out mass spawning on the 19th day of the Hijriah. 

The implication of this research is that the concept of the Mbojo Bima 
tribe's belief in preventing DM among farmers has been around for a long 
time. 
 
 
Keywords: Diabetes, Farmers, Eunice siciliensis, Parado, Mbojo Tribe 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Diabetes Melitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai 

dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, kurangnya aktivitas fisik, sehingga menghambat kerja insulin dan 

merupakan salah satu penyakit yang mengancam hidup banyak orang (ADA, 

2021). World Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah penduduk 

dunia yang menderita DMT2 pada Tahun 2040 akan meningkat paling sedikit 

menjadi 642 juta. Menurut survei yang telah dilakukan oleh WHO, Indonesia 

menempati urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita DMT2 setelah 

India, China, dan Amerika Serikat (Depkes,2016 ). Sedangkan berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada Tahun 2018, didapatkan hasil 

bahwa proporsi DMT2 meningkat dua kali lipat dibandingkan Tahun 2013. 

Proporsi Diabetes Melitus (DM) di Indonesia adalah sebanyak 176.689.336 

dan pada penduduk usia 15 tahun keatas meningkat sekitar 2%, sebagai 

dengan prevalensi sebesar 10,9% penderitanya (IDF,2019 ).Hal ini 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,5 % dibandingkan prevalensi 

Diabete Melitus (DM) dindonesia pada tahun 2013 (Kemenkes, 2020 ). 

Penyakit Diabetes melitus (DM) merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang sangat serius. 

Bahaya dari penyakit diabetes belum disadari sepenuhnya oleh 

sebagian masayarakat. Mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan dan 

pengobatan untuk mengatasi diabetes. Penyakit Diabetes bisa mematikan 

seseorang dengan menghancurkan blood vessels dalam tubuh 

(Nurfahmiatunnisa,2019). Biasanya kerusakan tersebut dimulai sebelum 
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seseorang melakukan pemeriksaan terhadap diabetes. Komplikasi penyakit 

diabetes bisa menyebabkan kematian seseorang. Diabetes biasanya berkaitan 

dengan penyakit silent killer lainnya dan bisa saja seseorang tidak hanya 

terkena diabetes, tapi hipertensi, penyakit jantung, dan kolesterol tinggi. 

Semua penyakit tersebut biasanya berkaitan dengan gaya hidup seseorang 

(IDF, 2021 ). 

Diantara beberapa jenis DM yang ada, diabetes melitus tipe 2 (DMT2) 

merupakan diabetes yang paling umum ditemukan pada pasien 

dibandingkan dengan tipe diabetes lain, karena hampir 90% dari seluruh 

kasus diabetes merupakan DMT2 ( Kemenekes, 2019 ). Jumlah penderita 

DMT2 yang semakin meningkat di seluruh dunia terutama di negara 

berkembang terjadi karena faktor genetik, faktor demografi (jumlah 

penduduk meningkat, urbanisasi, usia diatas 40 tahun dan faktor perubahan 

gaya hidup seperti makan berlebih, dan kurang berolaraga yang dapat 

menyebabkan seseorang mengalami obesitas (Gita Kusnadi dkk.,2017 ). 

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) 

Indonesia cukup besar yaitu 6,20% yang mengalami peningkatan lebih dari 

dua kali lipat dari Tahun 2013 yaitu sebesar 2,8%. Penelitian cohort selama 

35 tahun yang dilakukan oleh Heden et al pada 6874 pria di Swedia 

menunjukkan bahwa subjek dengan pekerjaan kelas menengah ke bawah 

seperti petani dan buruh mempunyai risiko 1,3 kali lebih tinggi untuk 

menderita diabetes tipe 2  dibandingkan dengan pekerjaan kelas menengah 

ke atas seperti pegawai kantoran. Faktor risiko yang berkaitan dengan hal 

tersebut adalah usia, indeks massa tubuh (IMT), hipertensi, kebiasaan 

merokok dan mengonsumsi alkohol (Gita Kusnadi dkk., 2017). 

  Salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan DMT2 adalah jenis 
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pekerjaan karena berkaitan dengan aktivitas fisik seseorang. Berdasarkan jenis 

pekerjaan, petani dan buruh merupakan pekerjaan yang memiliki aktivitas 

fisik tinggi sehingga mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menderita 

DMT2 dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain yang memiliki aktivitas 

ringan (Medika ,2021 ). Petani merupakan pekerja sektor in-formal sehingga 

sangat tergantung dari peran pemerintah terkait dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta keamanan pangan sebagai produk hasil pertanian. 

Faktor lain yang menyebabkan DMT2 yang paling berisiko adalah karena 

genetik, umur, jenis kelamin, obesitas, resistensi insulin , serta aktivitas fisik 

gaya hidup, tingkat (Gita Kusnadi dkk., 2017).Pengetahuan yang rendah, 

serta kesadaran tidak melakukan deteksi dini untuk pemeriksaan DMT2 . 

Pekerjaan dengan aktivitas fisik tinggi berisiko akan menyebabkan 

metabolisme didalam tubuh kita mengalami proses dua kali lipat lebih besar 

seperti tingginya konsumsi karbohidrat yang berlebihan menyebabakan 

penimbuhan karbohidrat di dalam tubuh menyebabkan proses metabolisme 

terganggu dan dapat menyebabkan seseorang terkena diabetes (Zata 

Ismahÿ.,dkk 2022). 

Berdasarkan jenis pekerjaan, petani suku Mbojo merupakan pekerjaan 

yang memiliki aktivitas berat, sehingga seharusnya mempunyai risiko  tinggi 

menderita diabetes , yang lebih rendah untuk menderita diabetes melitus 

dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain yang memiliki aktivitas ringan 

(Kemenkes, 2018). Dari beberapa pekerjaan yang lain yang ada diindonesia 

diabetes pada petani suku Mbojo mengalami peningkatan cukup besar. 

Pekerja di sektor pertanian memiliki akses kesehatan yang terbatas 

dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya. Kurangnya akses 

keperawatan kesehatan dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk 
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mengelola   faktor risiko diabetes, seperti tekanan darah tinggi atau kadar 

gula darah salah satunya dapat dinilai dari pola hidup (Kemenkes, 2018). 

Dari data dinas kesehatan provinsi NTB ada tahun 2022 presentase 

penderita diabetes terkusus untuk  wilayah kabupaten Bima paling rendah 

dibandingkan dengan kabupaten lainya diNusa Tenggar Barat, lombok barat 

82,64 sedangkan  kabupaten bima 58,34 data penderita DM yang 

menapatkan pelayaanan kesehatan sesuai standar (Dikes NTB,2023). Dalam 

pelayanan kesehatan penderita diabetes  diprovinsi NTB dialukan pelayan 

sesuai standar data-data penderita disusn mulai dari kecamatan masing- 

masing  yang berada di NTB . 

Kelelahan yang sering terjadi pada proses pekerjan yang dilakukan 

petani membutuhkan tenaga dalam bekerja dan membutuhkan energi yang 

sangat banyak, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mallapiang ,et 

al.,2015 ) mengenai pemberian kurma ajwa kepada tikus didapatkan 

kesimpulan bahwa kandungan yang ada dalam kurma ajwa mampu 

merendam asam laktat didalam tubuh tikus. Aktivitas yang tinggi mendorong 

otot menjadi berkontraksi sehingga akan menimbulkan produksi laktat 

akan menumpuk dan menghambat proses glikogenisis didalam tubuh 

sehingga mempengaruhi kinerja fisik dan menyebabkan kelelehan 

(Mallapiang ,et al.,2015) . Pada petani sendiri kelelahan sering terjadi 

dikarenakan melakukan aktivitas yang sangat tinggi jadi dibutuhkan energi 

untuk berkontribusi didalamnya untuk memulihkan kembali dan salah satu 

yang dapat memeberikan kembali energi adalah kurma ajwa karena dapat 

memulihkan kadar gula darah laktat dalam 30 menit, jadi kurma ajwa dapat 

dijadikan sebagai sumber pangan bagi petani dalam menangani kelelehan 

dalam bekerja (Mallapiang ,et al.,2015).Allah Subhanahu wa Ta'ala 
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berfirman: QS Fāṭir 

[35]:35. 

  ٌ ىاَ لَ  فضَۡلهِۦِ مِه ٱلۡمُقاَمَةِ  دَارَ  أحََلَّىاَ ٱلَّذِ ىاَ وَلَ  وصََة   فُِهاَ َمََسُّ  لغُُىب   فُِهاَ َمََسُّ
 

Terjemahnya : 
 

(Dia) yang menempatkan kami di tempat yang kekal (surga) dengan 
karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu.” 

 

 
Tafsir Tahlili :  
 

Orang yang telah memperoleh nikmat dari Allah itu menyadari bahwa 
semua pemberian tersebut adalah semata-mata karena kasih sayang-
Nya. Tidaklah seimbang besarnya pemberian Allah itu dengan 
perbuatan baik yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, masuknya 
orang-orang mukmin ke dalam surga sama sekali bukanlah karena 
kebaikan yang mereka kerjakan, tetapi karena rahmat dan karunia 
Allah bagi orang yang mematuhi perintah-Nya. 

 

Keadaan sosial ekonomi yang rendah pada petani dapat berdampak 

pada rendahnya daya beli mereka terhadap makanan yang bergizi seimbang 

sehingga dapat berdampak pula pada asupan zat gizi saat kehamilan yang 

akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin (Kemenkes, 2021). Selain itu, 

pekerjaan di bidang pertanian seringkali melibatkan aktivitas fisik yang 

tinggi dapat memberikan kelelahan pada petani serta energi yang 

dibutuhkan juga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pekerjaan lain 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang pada tahun 2015 

mengenai kelelehan pada tikus dengan memberikan kurma ajwa kepada 

tikus dapat mengembalikan kadar gula darah laktat pada tikus pada dosis 

tinggi serta dapat mengembalikan kadar gula darah laktat dalam tubuh 

((Mallapiang ,et al.,2015).Selain itu, akses terhadap makanan sehat dan 

kecenderungan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula di 

lingkungan pertanian dapat meningkatkan risiko diabetes (Rofiqi, 2022). 
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Perkembangan pangan lokal sangat penting dalam meningkatkan 

ketahanan pangan masyarakat bertujuan untuk memperdayakan masyarakat 

dalam pengolahan pangan lokal yang kaya akan manfaat salah satunya yang 

memiliki kandungan protein sehingga dapat memenuhi gizi petani untuk 

memenuhi kebutuhan energi didalam tubuhnya ( Azriful.,ddk,2022). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Azriful pada tahun 2022 ini memberikan 

informasi kepada petani bahwa protein bersumber dari bahan lokal yang 

dapat didesa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berbasi 

pendampingan terhadap kelompok tani, kemudian masyarakat dapat 

mengetahui pembuatan tepung binto’toeng dan potensinya dan mereka 

membuat produk dari bahan dasar tepung binto’toeng untuk dijadikan 

sebagai olah kue ( Azriful.,ddk,2022). 

Penelitian studi kualiatatif tentang pencegahan DM ini dengan 

pemanfataan cacing laut nyale (Eunice sicillinsis) dilakuan ekstesnsi dari nilai 

budaya dan pemahaman masayrakat mengenai pencegahan penyakit DM 

unytuk petani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurfahmiatunnisa pada tahun 2019 pangan lokal dari ekstrak cacing laut 

ini juga mengandung protein dan senyawa bahan alam yang dapat 

menurukan kadar gula darah pada tikus, didapatkan kandungan zat pada 

cacing laut Eunice Sicilliensis sebagai obat antihiperglikemik karena 

mengandung senyawa-senyawa yang dapat menurunkan kadar gula darah 

pada tikus seperti senyawa alkaloid,, flavonoid, saponin, tritepenoid/steroid 

dan tanin (Erviani,dkk,2019). Dari ke- empat senyawa tersebut  alkaloid dan 

flavonoid merupakan senyawa aktif bahan alam yang diketahui memiliki 

aktivitas hipolglikmik. Salah satu senyawa dari cacing laut yang dapat 

menurunkan kadar gula darah pada tikus adalah saponin (tripten) yang 
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dapat memasukan glukosa darah kedalam sel (Erviani,dkk,2019). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nurfahmiatunnisa yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak cacing laut Eunice siciliensis dapat menurunkan 

kadar gula darah pada tikus Rattus novergicus terbesar pada dosis 180 

mg/KgBb. Diikuti kelampok 45mg/KgBB dan 90mg/KgBB 

(Nurfahmiatunnisa, 2019). Mendapatkan hasil signifikan pada kelompok 

perlakuan yaitu sebesar 180 mg/ KgBB dan pada hari ke-7 sudah ada hasil 

dan pada hari ke-14 mengalami penurunan yang sangat signifkan pada dosis 

180 mg/KgBB. Penelitian lebih lanjut mengenai potensi- potensi yang 

dimiliki oleh pangan lokal untuk dijadikan sebagai obat yang terbuat dari 

bahan alam untuk mengangkat potensi yang ada di Parado Nusa Tenggara 

Barat tersebut perlu dilakukan agar cacing laut perarairan Indonesia dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan dalam al-qur;an menyebutkan bahwa 

hewan yang bergerak diatas bumi sudah dijamin rezekinya oleh Allah 

Subhanahu wa 

Ta'ala berfirman: QS. Hūd/11:6. 

 

ِ  عَلًَ إلَِّ  ٱلۡۡرَۡضِ  فٍِ دَا تَّة   مِه ۞وَمَا  هاَ وََعَۡلمَُ  رِسۡقهُاَ ٱللَّّ  مُسۡتقَزََّ

ة   فٍِ كُلّ   وَمُسۡتىَۡدَعَهاَ   ثُِه   كِتََٰ  مُّ
 

Terjemahannya : 

 
Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin 
rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat 
penyimpanannya. 350) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata 
(Lauhulmahf 

 

Tafsir Fāṭir Ayat 12 

 

ذَا شَزَاتهُُۥ سَا ئغِ   فزَُات   عَذۡب   ذَاهََٰ  ٱلۡثحَۡزَانِ  َسَۡتىٌَِ وَمَا  وَمِه أجَُاج    مِلۡح   وَهََٰ



8 

 

 

 

ا لحَۡمٗا تأَۡكُلىُنَ  كُلّ    فُِهِ  ٱلۡفلُۡكَ  وَتزََي تلَۡثسَُىوهَاَ   حِلُۡةَٗ  وَتسَۡتخَۡزِجُىنَ  طَزَِّٗ
 تشَۡكُزُونَ  وَلعََلَّكُمۡ  فضَۡلهِۦِ مِه لتِثَۡتغَُىاْ  مَىَاخِزَ 

Tafsir Ringkas Kemenag 
 

Untuk memenuhi keperluan hidup manusia, Allah menciptakan lautan 
dengan beragam sumber dayanya. Dan tidak sama antara dua lautan; 
yang ini tawar, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanam-tanaman, 
sangat segar, dan sedap diminum, dan lautan yang lain airnya asin lagi 
pahit karena sangat asin dan tentu tidak sedap untuk diminum. Dan dari 
masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar dan 
kamu dapat secara bersungguh-sungguh mengeluarkan perhiasan yang 
kamu pakai, yakni mutiara dan marjan (Lihat Surah ar-Rahman/55: 22). 
Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar 
kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur kepada-Nya 
atas limpahan rahmat tersebut. 

 
  Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, 

pemakaian obat- obat tradisional di Indonesia banyak mengalami kemajuan. 

Obat tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan 

dengan obat yang berasal dari bahan kimia serta harga yang lebih terjangkau. 

Oleh karena itu para ahli terdorong untuk mencari sumber pengobatan yang 

berasal dari bahan baku alam yang memiliki potensi sebagai penurunan 

kadar gula darah. Banyak organisme laut yang telah terbukti mengandung 

senyawa bioaktif yang berkhasiat sebagai antibakteri, antivirus maupun 

antikanker. Senyawa bioaktif pada umumnya berasal dari organisme tingkat 

rendah dan banyak digunakan untuk tujuan produksi obat (Jekti,dkk., 2008). 

Pemanfaatan cacing laut Eunice siciliensis masih kurang mendapat 

perhatian karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cacing laut 

tersebut. Masyarakat umumnya memanfaatkan cacing laut Eunice siciliensis 

sebagai bahan makanan dan dipercaya sebagai kemunculan seorang putri 
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mandalika dari kerajaan Lombok. Cacing laut Eunice siciliensis banyak 

ditemukan di daerah pulau Lombok sekitar 4700 km garis pantai sepanjang 

1364 km (Soelistya dkk., 1993 ). Berdasarkan uraian tersebut , peneliti 

tertarik untuk melihat studi kualitatai pencegahan DM  pada petani suku 

Mbojo. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menentukan 

dalam penelitian ini adalah “ Bagaiamana Studi Kualitatif pencegahan DM 

(Diabetes Mellitus ) dengan pemanfaatan cacing laut Nyale (Eunice 

sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa Tenggara 

Barat tahun 2024” 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
 

1. Fokus Peneltian 

 
Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan 

tertentu tentang ruang lingkup objek yang akan diteliti, oleh karena itu, 

penelitian ini menfokuskan pada Studi Kualitatif pencegahan DM (Diabetes 

Mellitus ) cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di 

Kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dideskripsikan Studi Kualittaif pencegahan DM (Diabetes 

Mellitus ) dengan pemanfaatan cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada 

petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024, 
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berdasarkan substansi permasalahan atau substansi pendekatan yang 

peneliti deskripsi fokus antara lain sebagai berikut: 

a. Pengetahuan 

  Pengetahuan merupakan kondisi ilmu penegtahuan Studi Kualitatif 

pencegahan DM (Diabetes melitus ) dengan pemanafaatan cacing laut Nyale 

(Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024, serta perilaku K3, pengetahuan serta kondidisi 

lingkungan. 

b. Sikap 

  Sikap dalam penelitian ini adalah perasaaan, pikiran dan kecerdungan 

karakter informan dalam memilih ressio termasuk sikap dalam bekerja Studi 

Kualittaif pencegahan DM (Diabetes melitus ) dengan pemanafaatan cacing 

laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo. 

c. Pencegahan 

  Studi Kualittaif pencegahan DM (Diabetes melitus) dengan 

pemanafaatan cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo 

di Kecematan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024 . Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud adalah cara para petani dalam mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. 

d. Kepercayaan 

  Kepercayaan dalam penelitian ini adalah budaya atau tradiis yang 

dianut oleh informan sehingga dapat mempengaruhi keselamatan dan 

kesehatan Studi Kualittaif pencegahan DM (Diabetes melitus) dengan 

pemanafaatan cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo 

di Kecematan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024. 
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D. Kajian Pustaka 

  Adapun beberapa yang dilakukan sebelumnya dan penulis gunakan sebagai refrensi awal dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

No Nama 

Peneliti/Tahu

n Terbit 

 Judul Metode Penelitian Hasil 

1. Gita Kusnadi 
dkk., (2017) 

 Faktor Risiko 
Diabetes Melitus 
Pada Petani Dan 

Buruh 

Rancangan penelitian ini 
adalah matched case-
control berdasarkan jenis 
kelamin dan umur. Jumlah 
sampel yang diambil adalah 
29 sampel pada masing-
masing kelompok. Sampel 
merupakan petani dan 
buruh di kabupaten 
Semarang. Faktor risiko 
yang diteliti adalah riwayat 
keluarga DM, kebiasaan 
merokok, pengetahuan, 
IMT, aktivitas fisik, asupan 
energi, protein, lemak, 
karbohidrat, serat, tiamin, 
dan vitamin D. 

Rerata usia sampel adalah 47 tahun dengan usia 
termuda 
30 tahun. 5 dari 10 sampel pada kelompok kasus 
mempunyai riwayat BBLR dan malnutrisi. Faktor risiko 
yang ter bukti berhubungan dengan kejadian DMT2 
adalah riwayat keluarga DM(OR=6,075; CI 95%=1,181- 
31,244), IMT (OR=3,819 ;CI 95%=1,046-13,943), dan 
asupan tiamin (OR=11,875; CI 95%=3,223-43,746). 
Regresi logistik menunjukkan IMT dan asupan tiamin 
mempunyai pengaruh sebesar 35% terhadap kejadian 
DMT2 pada petani dan buruh, 
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2. Zata 
Ismah1ÿ.,dkk 

 Skrining 
Diabetes Melitus 

Metode penelitian ini 
merupakan metode 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 55-59 
tahun, 
pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai wiraswasta 
dan 

 

 
 (2022) dan Analisis 

Aktivitas 
 Fisik: 
Bertahap 
Pendekatan 
WHO 

kuantitatif dengan desain 
cross-sectional. Analisis 
univariat dan bivariat 
menggunakan uji Chi- 
Square dilakukan dalam 
penelitian ini. 799 
partisipan direkrut dengan 
menggunakan  teknik 
Accidental Sampling. 
Tempat penelitian ini 
dilakukan di Kota Medan, 
Provinsi Sumatera Utara 

tidak makan sayur merupakan faktor risiko terjadinya 
diabetes melitus dalam penelitian ini. Disarankan bagi 
petugas kesehatan setempat untuk memberikan 
pendidikan kesehatan melalui sosialisasi kepada   
masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan tentang 
cara mengurangi risiko peningkatan gula darah atau 
kejadian diabetes melitus. Selain itu, peserta atau 
masyarakat diharapkan dapat menjaga pola makan 
yang baik yaitu dengan menerapkan gizi seimbang 
terutama memperhatikan konsumsi sayur 

3. Kurnia 

Rabbi.,dkk(202 

3) 

The Relationship 
Of Lifestyle With 
Blood Glucose In 
Obesity 
Employees At 
Hasanuddin 
University 

The Type Of Research Used 
Is Analytic Observational 
With A Cross Sectional 
Design. This Research Was 
Conducted On 104 Obese 
Employees At Hasanuddin 
University With A 
Sampling Technique That Is 
Purvosive Sampling 

Data Collection Techniques Used Anthropometric 
Measurements And Measurements Of Blood Glucose 
Levels, As Well As Interviews Using The FFQ 
Questionnaire To Measure Diet And IPAQ To Measure 
Physical Activity. Analysis Using SPSS Program With 
Chi-Square Test. Presentation Of Data In The Form Of 
Tables And Narration 
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4. Yulia Baiq wk., 
(2019). 

Isntusis 
pendidikan 
Nusatara Global  

Mitologi Putri Mnadalika 
Pada masayrakat sasak 
terkait dengan bau nyale 
pada pesta rakyat sebagai 
kearifan loka tinjauan 
etnolingstik tahun 2018  

Peneltian ini mmebahss  dan medskripsikan tentang 
upacara bau nyale,  yang setiap tahun diadakan oleh 
masayrakat suku sasak, dengan tujuan  cerita puri 
mandalika  dan perayaan yang dilakukan satu tahun 
sekali ini, hasil dari penelitian ini dapat emmeberikan 
informasi, keilmuan bagi para peneliti. 

5 Natasya N., dkk 
( 2024 ).  

Kolaborasi 
anatar 
komunikasi 
organisasi 
dalam upaya 
pengembanga
n tradisi 
menjadi event 
festival 
melalui 
negosiasi 
intergitas 
dengan 
pendekatan 
coordinated 
managemen of 
meaning. ( 
Univeristas 
brawijaya ). 

Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pross 
kolaborasi antar aktor 
penyelenggara event 
festival  bau nyale yang 
dialkuakn dinas pariwista 
dna kebudayaan, 
kabuapten lombok  tengah,.  

Hasil penelitian ini  menuenjukan adanya kolaborasi 

antar akktor yang terlibat dalam event festival bau 

nyale,  dan kunci dari kolaborasi ini,  adalah 

penyelngrra  event festival dipengaruh oleh 

pendekataan, cmm melalaui negosiasi  integratif, dan 

pemahaman  aktor meneganai bau nyale. 
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6. yulia indah 

wulandari ., 
(jph recode 
maret 2019; 2 
(2) : 128-138 
http://e- 
journal.unair.a 
c.id/jphrecode) 

analisis      kadar 
glukosa      darah 
pada pekerja 
shift pagi dan 
shift malam di 
sidoarjo 

penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif cross 
sectional. sampel dalam 
penelitian ini 
menggunakan total 
populasi pekerja shift di 
unit produksi rolling mill 
yang diukur kadar glukosa 
darah acaknya saat bekerja 
pada shift pagi dan 
malam, 
serta       tidak       
menderita 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pola shift kerja 
yang diterapkan di pt.x adalah sistem shift kerja dengan 
rotasi lambat mingguan dan pola rotasi mundur yakni 
malam – siang – pagi. perubahan kadar glukosa darah 
acak pada sebagian besar responden menunjukkan nilai 
yang lebih tinggi saat bekerja pada shift malam 
daripada shift pagi. berdasarkan hasil penelitian, pt. x 
disarankan menerapkan pola shift kerja dengan sistem 
rotasi cepat dan pola rotasi maju (pagi – siang – 
malam) dan di akhir jadwal shift 
malam sebaiknya diberi waktu istirahat selama 24 
jam 

   diabetes melitus atau 
hipertensi, dengan jumlah 
26 responden 

 

serta mengadakan kegiatan olahraga rutin seminggu 
sekali di lingkungan pt.x. 

7. Husniati., dkk ( 
tahun 2024).  

Identifikasi nilai 
konseling dalam 
budaya bau 
nyale dipulau  
lombok ) 
Universitas 
ibrahaim Sukerjo   

Penelitian ini merupakan 
penelitian  untuk 
mnegidnetifkasi nilai 
kosneling, dalam buadaya 
bau nyale dilombok nusa 
tenggara barat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bhawa  nilai-nilai 

konseling yang terkandung dalam  budaya u nyale 

yakni menjadi pribadi yang sbaar, pemeberani, rela 

berkorban, adil, bijaksana, dan memeiliki jiwa sosial 

yang snaagat tinggi. 

http://e-/
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8. Louis E. 
Ugahari Jurnal 
e-Biomedik 
(eBm), 

Gambaran kadar 
glukosa darah 
puasa pada 

Jenis penelitian  ialah 
deskriptif dengan desain 
potong lintang. Pemilihan 
responden dilakukan 
dengan 

Hasil pengukuran kadar glukosa darah puasa 

mendapatkan nilai maksimum 243 mg/dL, nilai 

minimum 63 mg/dL, nilai median 83 mg/dL, nilai rata-

rata 94,42 

 

 
 Volume 4, 

Nomor 2, Juli- 
Desember 
2016 

pekerja kantor metode total sampling. 
Responden terdiri dari 25 
orang laki-laki s dan 27 
orang perempuan. Hasil 
penelitian mendapatkan 
45 
responden (86,54%) 
memiliki kadar glukosa 
darah puasa normal, 5 
responden (9,62%) 
memilki kadar glukosa 
darah puasa tinggi 
(hiperglikemia), dan 
2 responden (3,84%) 
memilki kadar glukosa 
puasa rendah 
(hipoglikemia) 

mg/dL dan standar devisiasi 37,85 mg/Dl 



16 

 

 

 

9. Nurfahmiatunn 
isa dkk., 
(2019) 

Jurnal      ilmu 
alam dan 
lingkungan 

Uji Potensi 
Ekstrak Cacing 
Laut  Eunice 
siciliensis 
Terhadap Kadar 
Gula   Darah 
Tikus Rattus 
novergicus 

Penelitian ini dilakukan 
secara deskriptif data 
disajikan dalam bentuk 
tabel dan grafik. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak cacing laut Eunice 
siciliensis dapat menurunkan kadar gula darah pada 
tikus Rattus novergicus terbesar pada dosis 180 
mg/kgbb yaitu sebesar 72,75 mg/dl. Diikuti kelampok 
45 mg/kgbb sebesar 79,6 mg/dl dan 90 mg/kgbb 
sebesar 86,4 mg/dl. 

10. Erviani dkk 
(2019) Jurnal 
ilmu alam dan 
lingkungan 

Analisi 
Rendemen dan 
Skrining 
Fitokimia 
Ekstrak Cacing 
Laut Eunice 

Penelitian yang dilakukan 
meliputi analisis rendemen 
ekstrak dan analisis 
skrining fitokimia data hasil 
dari penelitian dilakukan 
analisis secara deskriptif. 

Dari hasil penelitian ekstrak dengan menggunakan 
pelarut etanol absolute diperoleh rendemen ekstrak 
sebesar 17,972  .Hasil skrining fitokimia dengan 
metode kromatografi lapis tipis menunjukan bahwa 
ekstrak cacing laut dengan menggunakan pelarut 
etanol absolut 
megandunglima senyawa fitokiia yaitu senyawa 
alkaloid, flavonoid, saponin, triteponoind/ steroid, 
dan tanin yang 

  Sicilliensis  ditunjukan dengan timbulnya noda warna spesifik 
pada silica gel hasil KLT. 
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Dari hasil beberapa penelitian diatas jelas terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.Peneliti tertarik meneliti tentang Studi 

Kualitatif  pencegahan DM (Diabetes Mellitus ) dengan pemanafaatan cacing 

laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecematan  Parado 

Nusa Tenggara  

E. Tujuan Penelitian 
 

1.Tujuan Umum 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Studi Kualitatif 

pencegahan DM (Diabetes mellitus ) dengan pemanafaatan cacing laut Nyale 

(Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024. 

2. Tujuan Khusus 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang terpapar diatas, penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan terpenting untuk diketahui, yaitu : 

a. Untuk mengkaji pengetahuan tentang perilaku kesehatan dan 

keselamatan kerja pada petani suku Mbojo di Kecematan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024. 

b. Untuk mengkaji  sikap dan perilaku kesehatan dan keselamatan kerja 

pada petani suku Mbojo di Kecematan Parado Nusa Tenggara Barat 

tahun 2024. 
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F.Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat bagi masayrakat  

  Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah 

bagaimana Studi Kualittaif pencegahan DM (Diabetes mellitus) dengan 

pemanafaatan cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo 

di Kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024. 

2. .Bagi Ilmiah 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menamambah ilmu pengetahuan 

dan menjadi bahan informasi meneganai studi manfaat bagi peneliti menjadi 

suatu pengalaman berharga karena mengetahui dan mendapatkan suatau 

pengalaman yang nyata untuk mengetahui bagaimana Studi Kualittaif 

pencegahan DM (Diabetes Melitus ) dengan pemanafaatan cacing laut Nyale 

(Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecematan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024. 

3. Manfaat bagi peneliti 

  Menjadi suatu pengalaman berharga karena mengetahui dan 

mendapatkan suatau pengalaman yang nyata dalam melakukan suatu 

penelitian khususnya mengenai mengetahui bagaimana Studi Kualittaif 

pencegahan DM (Diabetes Mellitus ) dengan pemanafaatan cacing laut Nyale 

(Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecematan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A.Tinjauan Umum tentang diabetes melitus  

1. Pengertian Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, 

kurangnya aktivitas fisik, sehingga menghambat kerja insulin dan 

merupakan salah satu penyakit yang mengancam hidup banyak orang 

(ADA, 2021).  

Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas 

tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara 

efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya (WHO,2021). Insulin 

adalah hormon yang mengatur gula darah. Hiperglikemia, atau 

peningkatan gula darah, merupakan efek yang umum dari diabetes yang 

tidak terkontrol dan dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan 

serius pada banyak sistem tubuh, terutama saraf dan pembuluh darah. 

Pada tahun 2014, 8,5% orang dewasa berusia 18 tahun dan lebih tua 

menderita diabetes. Pada 2015, diabetes adalah penyebab langsung dari 

1,6 juta kematian dan pada tahun 2012 glukosa darah tinggi adalah 

penyebab 2,2 juta kematian lainnya (WHO,2021). 

Gejala yang ditimbulkan dari penyakit diabetes melitus terdiri dari 

penderita banyak kencing, rasa haus,berat badan turun, rasa seperti flu 

dan lemah, mata kabur, luka yang sukar sembuh, rasa semutan, gusi 

merah dan bengkak, kulit terasa kering dan gatal, mudah kena infeksi, 

dan gatal pada kemaluan (IDF,2021).Allah Subhanahu wa Ta'ala 
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berfirman: QS : Al-Anbiyā' 21:83 

ۡۡ ۥ ۡۡ ۞
 

Terjemahnya : 
 

(Ingatlah) Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku,) 
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang 
Maha Penyayang dari semua yang penyayang.” 

 
2. Etiologi Diabetes Melitus 

Etiologi penyakit Diabetes Melitus adalah gabungan dari faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Yasmin et.al (2021) :  

a. Faktor Genetik 

Etiologi penyakit Diabetes Melitus adalah gabungan dari 

faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik berperan 

dalam mengatur produksi insulin dan sensitivitas insulin, yang 

sangat penting dalam regulasi glikemia. Produksi insulin oleh sel-

sel beta pankreas dipengaruhi oleh gen yang terkait dengan 

sintesis dan sekresi insulin. Selain itu, gen juga berperan dalam 

mengatur sensitivitas insulin, yaitu kemampuan jaringan tubuh 

untuk merespons insulin dan mengatur penyerapan glukosa. 

Defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas dapat 

menyebabkan diabetes melitus, terutama pada diabetes melitus 

tipe 1. Pada diabetes melitus tipe 1, sistem imun tubuh 

menganggap sel-sel beta pankreas sebagai target dan 

menghancurkannya, sehingga produksi insulin berkurang. Hal ini 
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menyebabkan kenaikan gula darah yang tidak terkontrol, yang 

dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. 

Resistensi insulin terhadap insulin juga dapat menyebabkan 

diabetes melitus, terutama pada diabetes melitus tipe 2. Resistensi 

insulin terhadap insulin berarti bahwa jaringan tubuh tidak dapat 

merespons insulin dengan baik, sehingga glukosa tidak dapat 

diambil oleh jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan kenaikan gula 

darah yang tidak terkontrol, yang dapat menyebabkan berbagai 

komplikasi kesehatan. Faktor genetik lain yang berperan dalam 

etiologi diabetes melitus meliputi gen yang terkait dengan sintesis 

dan sekresi insulin, serta gen yang terkait dengan sensitivitas 

insulin. Gen-gen ini dapat mempengaruhi produksi insulin dan 

sensitivitas insulin, sehingga meningkatkan risiko diabetes 

melitus. 

b. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang 

makan, olahraga, stres, dan penuaan juga dapat meningkatkan 

risiko diabetes melitus. Kombinasi dari faktor genetik dan 

lingkungan dapat menyebabkan diabetes melitus tipe 2, yang 

paling umum ditemukan 

c. Insulin Sekresi dan Resistensi 

Gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin terhadap insulin 

juga dapat menyebabkan diabetes melitus. Insulin resistensi dapat 
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disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk obesitas, usia, dan stres 

d. Pengaruh Autoimun 

Diabetes melitus tipe 1 dapat disebabkan oleh reaksi autoimun 

terhadap sel-sel beta pankreas, yang menyebabkan kerusakan 

pada sel-sel ini dan menghambat produksi insulin.  

e. Gestasional Diabetes 

Diabetes melitus gestasional terjadi hanya selama kehamilan dan 

dapat disembuhkan setelah melahirkan. Penyebabnya tidak jelas, 

tetapi terlibatnya interleukin-6 dan protein reaktif C dalam 

lintasan patogenesisnya 

3. Tanda dan Gejala Diabetes Melitus 

Penyakit Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit metabolik 

kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai 

dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai 

akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat 

disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel 

beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang 

responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Yasmin et.al, 2021). 

Tanda dan gejala Diabetes Melitus dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama yang umum 

ditemukan meliputi: Poliuria (sering buang air kecil), Polidipsia 

(sering haus) dan Polifagia (banyak makan/mudah lapar) (Alam dkk, 

2021). 
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Gejala tambahan yang dapat muncul meliputi Berat badan 

menurun cepat tanpa sebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah 

kemaluan pada wanita, keputihan pada wanita, luka yang sulit 

sembuh, impotensi pada pria, bisul yang hilang timbul, penglihatan 

kabur, cepat lelah dan mudah mengantuk (Alam dkk, 2021). 

Gejala-gejala ini dapat muncul tanpa gejala lain, tetapi beberapa 

orang juga dapat mengalami gejala tambahan yang lebih spesifik. 

Untuk mendiagnosis Diabetes Melitus, pemeriksaan kadar glukosa 

darah dan HbA1C harus dilakukan. Kriteria untuk mendiagnosis DM 

adalah gejala khas disertai dengan kadar glukosa darah lebih dari 

normal seperti berikut (Mezil et.al, 2021) : 

- Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL 

- Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2 jam setelah Tes 

Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan glukosa 75 gram 

- Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL dengan keluhan 

khas DM 

- Pemeriksaan HbA1c ≥ 6.5% 

4. Faktor Risiko Diabetes Melitus 

Faktor risiko penyakit Diabetes Mellitus (DM) adalah kondisi yang 

meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami DM. Berikut adalah 

beberapa faktor risiko yang dikenal (Olesen et.al, 2020) : 

a. Obesitas atau Kelebihan Berat Badan  

Berat badan yang berlebih dapat meningkatkan risiko DM karena 
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jaringan lemak berlebih di tubuh dapat menyebabkan tubuh sulit 

menggunakan insulin secara efektif. 

b. Riwayat Keluarga dengan Diabetes Tipe 2 

Seorang yang memiliki anggota keluarga yang menderita DM tipe 2 

memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami DM tipe 2. 

c. Kurang Aktif Bergerak 

Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko DM karena 

tubuh tidak menggunakan insulin dengan efektif, sehingga gula 

darah dapat meningkat. 

d. Usia 

Risiko DM meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah 

usia 55 tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi insulin 

dan kemampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin. 

e. Faktor Genetik atau Keturunan 

Faktor genetik dapat meningkatkan risiko DM, terutama jika 

anggota keluarga memiliki riwayat DM. 

f. Penyakit Tertentu 

Menderita penyakit tertentu seperti hipertensi, kolesterol tinggi, 

sindrom metabolik, atau sindrom polikistik ovarium (PCOS) juga 

dapat meningkatkan risiko DM. 

g. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

IMT yang tinggi dapat meningkatkan risiko DM karena jaringan 

lemak berlebih di tubuh dapat menyebabkan tubuh sulit 
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menggunakan insulin secara efektif. 

h. Tekanan Darah 

Tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko DM karena 

dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan 

meningkatkan risiko komplikasi DM. 

i. Stres 

Stres kronis dapat meningkatkan risiko DM karena dapat 

menyebabkan peningkatan produksi kortisol, yang dapat 

meningkatkan gula darah. 

B. Tinjauan Umum Cacing Laut  

1. Cacing laut nyale 

Cacing laut Nyale adalah makhluk laut yang unik dan menarik 

yang banyak ditemukan di pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat, 

Indonesia. Nyale adalah sebutan lokal untuk cacing laut dari genus 

Eunice, yang memiliki tubuh panjang dan ramping dengan warna yang 

bervariasi dari coklat hingga kehijauan. Mereka hidup di terumbu 

karang dan sering ditemukan di perairan dangkal yang hangat, 

terutama di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut 

(Ilhami & Soehadha, 2023). 

Fenomena kemunculan Nyale adalah peristiwa tahunan yang 

dikenal sebagai "Bau Nyale", yang biasanya terjadi pada bulan 

Februari dan Maret. Kemunculan ini dipengaruhi oleh siklus bulan, di 

mana cacing-cacing ini naik ke permukaan laut secara massal sekitar 
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satu minggu setelah bulan purnama. Waktu kemunculan Nyale sangat 

ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat, yang telah 

mengembangkan tradisi dan festival di sekitar peristiwa ini (Ilhami & 

Soehadha, 2023). 

Bau Nyale bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga bagian 

integral dari budaya masyarakat Sasak di Lombok. Festival Bau Nyale 

adalah acara tahunan di mana ribuan orang berkumpul di pantai 

untuk menangkap cacing-cacing ini. Tradisi ini memiliki makna yang 

mendalam dalam kehidupan masyarakat lokal. Menurut legenda, 

Nyale dianggap sebagai reinkarnasi dari Putri Mandalika, seorang 

putri cantik yang memilih untuk menjatuhkan dirinya ke laut untuk 

menghindari perang dan konflik antar pangeran yang memperebutkan 

dirinya. Dalam tradisi ini, menangkap Nyale bukan hanya tentang 

memperoleh makanan, tetapi juga tentang mengenang kisah heroik 

dan pengorbanan Putri Mandalika (Ilhami & Soehadha, 2023). 

Nyale juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Cacing-

cacing ini dapat dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai 

hidangan tradisional yang kaya akan rasa dan gizi. Selain nilai budaya 

dan kulinernya, Nyale memiliki peran penting dalam ekosistem laut. 

Mereka membantu mengurai materi organik di laut, yang mendukung 

kehidupan laut lainnya. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan 

Nyale menjadi penting, terutama dalam menghadapi perubahan 

lingkungan dan tekanan dari aktivitas manusia (Rahmawati & 
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Ramdani, 2022). 

2. Kandungan Nyale 

Cacing laut Nyale memiliki berbagai kandungan gizi yang 

menjadikannya sumber makanan berharga bagi masyarakat Lombok 

dan sekitarnya. Salah satu komponen utama dalam Nyale adalah 

protein, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan 

jaringan tubuh. Protein dalam Nyale juga berfungsi dalam 

pembentukan enzim dan hormon yang esensial bagi berbagai fungsi 

biologis (Hanik & Khamidah, 2022). 

Selain protein, Nyale mengandung asam lemak omega-3, yang 

dikenal baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Asam 

lemak ini juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang 

dapat bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit kronis. 

Kandungan asam amino esensial dalam Nyale juga tidak kalah 

pentingnya. Asam amino ini diperlukan tubuh untuk berbagai fungsi 

vital, termasuk sintesis protein dan perbaikan sel-sel yang rusak. 

Nyale juga kaya akan mineral, termasuk zat besi, kalsium, magnesium, 

dan fosfor. Zat besi berperan penting dalam pembentukan 

hemoglobin, yang membawa oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. 

Kalsium dan fosfor sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi, 

sementara magnesium berperan dalam berbagai reaksi biokimia 

dalam tubuh (Hanik & Khamidah, 2022). 

Tidak hanya itu, Nyale juga mengandung berbagai vitamin yang 
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esensial. Vitamin A yang ditemukan dalam Nyale baik untuk kesehatan 

mata dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B kompleks mendukung 

metabolisme energi dan fungsi saraf, sementara vitamin D membantu 

penyerapan kalsium dan mendukung kesehatan tulang. Selain 

kandungan nutrisi makro dan mikro, Nyale juga mengandung senyawa 

antioksidan. Antioksidan ini penting untuk melindungi sel-sel tubuh 

dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat 

menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif (Hanik 

& Khamidah, 2022). 

3. Patofisologis Nyale  

Patofisiologi cacing laut Nyale (genus Eunice) berkaitan dengan 

berbagai aspek biologis dan ekologi yang memengaruhi kehidupan 

dan perilaku cacing ini. Patofisiologi dalam konteks ini lebih 

difokuskan pada mekanisme biologis dan respons terhadap 

lingkungan daripada penyakit, mengingat cacing Nyale lebih jarang 

dibahas dalam konteks penyakit dibandingkan organisme lain seperti 

vertebrata (Bachtiar et.al, 2023). 

Nyale memiliki siklus hidup yang menarik yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama siklus bulan. Nyale 

merupakan polichaeta (cacing bersegmen dengan banyak seta atau 

rambut) yang bereproduksi secara seksual. Pada waktu tertentu 

dalam setahun, terutama setelah bulan purnama, cacing ini muncul di 

permukaan laut dalam jumlah besar untuk bertelur dan melepaskan 
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gamet mereka ke dalam air. Peristiwa ini dikenal sebagai pemijahan 

massal atau "epitoki," di mana bagian belakang tubuh cacing yang 

berisi gamet dilepaskan ke air untuk bertemu dengan gamet dari 

individu lain, sehingga terjadi fertilisasi eksternal (Bachtiar et.al, 

2023). 

Nyale memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan laut, 

terutama di daerah terumbu karang dan perairan dangkal. Mereka 

memiliki tubuh yang fleksibel dan bersegmen, yang memungkinkan 

mereka untuk bergerak dengan mudah melalui substrat berpasir atau 

berlumpur di dasar laut. Setiap segmen tubuh cacing ini dilengkapi 

dengan sepasang parapodia (struktur seperti kaki) yang membantu 

dalam pergerakan dan respirasi. Struktur tubuh yang bersegmen ini 

juga memungkinkan mereka untuk beregenerasi jika sebagian tubuh 

mereka terpotong (Bachtiar et.al, 2023). 

Kemunculan Nyale di permukaan laut dipengaruhi oleh siklus 

bulan. Penelitian menunjukkan bahwa siklus bulan mempengaruhi 

perilaku reproduksi banyak makhluk laut, termasuk Nyale. Cahaya 

bulan purnama mungkin berfungsi sebagai sinyal bagi cacing ini untuk 

memulai proses epitoki. Adaptasi ini memungkinkan sinkronisasi 

pemijahan massal, meningkatkan peluang fertilisasi dan kelangsungan 

hidup larva (Bachtiar et.al, 2023). 

Cacing Nyale berperan penting dalam ekosistem laut sebagai 

detritivora, yang berarti mereka membantu mengurai materi organik 
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di dasar laut. Proses ini mendukung siklus nutrisi dan menyediakan 

makanan bagi berbagai organisme lain, termasuk ikan dan 

invertebrata laut lainnya. Keberadaan Nyale dalam jumlah besar juga 

menunjukkan kesehatan ekosistem laut, karena mereka sangat sensitif 

terhadap perubahan lingkungan seperti polusi dan perubahan suhu 

air (Arjita et.al, 2022). 

Seperti banyak organisme laut lainnya, Nyale menghadapi 

berbagai ancaman akibat perubahan lingkungan, termasuk polusi, 

pemanasan global, dan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan 

yang berlebihan dan kerusakan terumbu karang. Kondisi ini dapat 

mempengaruhi siklus hidup dan perilaku reproduksi mereka, yang 

pada gilirannya dapat berdampak pada populasi Nyale dan ekosistem 

laut secara keseluruhan (Arjita et.al, 2022). 

Patofisiologi cacing laut Nyale mencakup mekanisme biologis 

mereka dalam beradaptasi dan bereproduksi di lingkungan laut, serta 

respons mereka terhadap perubahan lingkungan. Memahami 

patofisiologi ini penting untuk konservasi dan pengelolaan ekosistem 

laut yang sehat (Arjita et.al, 2022). 

C. Mekanisme kandungan ekstrak Cacing Laut Eunice Sicilliensis 

  Cacing laut dari kelas polychaeta yang dianalisis kandungan 

fitokiimianya ini memiliki banyak manfaat yaitu memiliki kandungan gizi 

yang tinggi berupa protein, lemak, karbohidrat, dan asam amino, vitamin, 

(Liline., dkk,2016), yang terdapat pada cacing laut ini dan memiliki 
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kandungan yang sebagai antihiperglikemik karena kandungan yang 

dimilikinya, dalam tahap uji fitokimia ini cacing laut Eunice sicilliensis 

merupakan bahan baku yang digunakan seluruh tubuh dari cacing laut dan 

berat cacng laut yang digunakan sebanyak 1000 gram , selanjutnya sampel 

dicuci dengan menggunakan air bersih yang mengalir setelah itu dikeringkan 

kemudian ditimbang habis itu diblender , ekstrak cacing akan direndam 

dengan pelarut etanol dengan perbandingan 1: 4 dimaserasi selama 24 jam 

(Erviani., dkk,2019). 

Menurut Harbone (1987) suatu senyawa akan larut dalam pelarut 

yang memiliki poliritas yang sama. Pelarut polar mampu melarutkan fenol 

dengan lebih baik sehingga kadar dalam ekstrak menjadi tinggi ( 

Wahyuningtyas et al,2017 ) menyatakan bhawa flavonoid adalah senyawa 

polifenol yang bersifat polar dan larut dalam pelaru polar sepeti etanol, 

methanol, air sehingga kandungan senyawa yang dimiliki oleh cacing laut 

diektraksi menggunakan air. 

  Dari hasil penelitian ekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 

absolute diperoleh rendemen ekstrak sebesar 17,972  .Hasil skrining 

fitokimia dengan metode kromatografi lapis tipis menunjukan bahwa 

ekstrak cacing laut dengan menggunakan pelarut etanol absolut megandung 

lima senyawa fitokimia yaitu senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, 

triteponoind/ steroid, dan tanin yang ditunjukan dengan timbulnya noda 

warna spesifik pada silica gel hasil KLT. 

Dari hasil randemen senyawa fitokimia pada caing laut Eunice 
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siciliensis terdapat senyawa golongan metabolit sekunder dalam makhluk 

hidup yang memiliki fungsi tertentu bagi manusia. Senyawa fitokimia 

merupakan senyawa golongan metabolit sekunder dalam tumbuhan ataupun 

hewan yang memiliki fungsi tertentu bagi manusia. Untuk mengetahui 

senyawa fitokimia tersebut, pada penelitian ini dilakukan identifikasi 

terhadap lima jenis senyawa fitokimia yang diperkirakan terdapat pada 

ekstrak cacing laut Eunice siciliensis senyawa fitokimia tersebut adalah 

senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid, flavonoid, dan saponin yang 

memiliki fungsi masing – masing serta kegunaaan dari setiap kandungan 

darcacing laut ini, selain kandungan senyawa metabolit sekunder cacing laut 

juga memiliki protein (Lilien.,dkk,2016). 

  Hasil identifikasi senyawa fitokimia pada ekstrak cacing laut Eunice 
siciliensis sebagaimana pada Tabel. 
 

Uji Fitokimia Hasil Positif Menurut Pustaka Hasil 

Alkaloid Terbentuk endapan jingga (Pereaksi 
Dragendorff) 

+ 

Flavonoid Terjadi Perubahan warna dari tabung kontrol + 

Saponin Ada busa yang bertahan dalam 10 menit 
setinggi 10 cm 

+ 

Triterpenoid/Ste
roi 
D 

Cincin kecokelatan atau violet + 

Tanin Terbentuk warna biru tua atau hitam 
kehijauan 

+ 

Keterangan : + : terkandung senyawa 
 

Tabel 1. Hasil skrining fitokimia ekstrak Eunice Sicilliensis 
 

Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak cacing laut  

Eunice siciliensis mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid/ 
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steroid  dan tanin. Alkaloid dapat dideteksi dengan cara pengendapan 

menggunakan pereaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorff (Harborne 1987). 

Senyawa golongan alkaloid digunakan untuk pengobatan seperti antimalaria, 

antioksidan, obat asma serta memiliki efek sebagai antihiperglikemik (Tiong 

et al. 2013). Menurut Firdaus et al. (2004), alkaloid yang memiliki khasiat 

sebagai antihiperglikemik antara lain leurosine, leurosine sulfat, vindolin. 

  Senyawa bahan aktif yang lain adalah flavonoid yang merupakan 

senyawa polar yang mempunyai gugus hidroksil , sehingga dapat larut dalam 

pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dan 

air (Harborne 1987). Flavonoid pada umumnya mengeskplorasi mekanisme 

spesifik yang digunakan untuk mengobati DMT2 dengan mengurangi 

resisten insulin secara mendalam ( Sing P , 2021 ). Menurut Dheer dan 

Bhatnagar (2010), flavonoid merupakan zat yang mampu meregenerasi sel 

beta pankreas dan membantu merangsang sekresi insulin. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Brahmachari (2011) yang 

menyatakan bahwa flavonoid memiliki efek hipoglikemik dengan 

mengurangi penyerapan glukosa dan mengatur aktivitas enzim yang terlibat 

dalam metabolisme karbohidrat. 

  Senyawa bahan aktif berikutnya adalah saponin, Firdous et al. (2009) 

menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa aktif yang memiliki 

permukaan kuat dan dapat menimbulkan busa pada saat dikocok dengan air. 

Strukturnya terdiri dari aglycone (triterpene atau steroid) dan gugus glukosa. 

Yoshikawa et al. (2005), menyatakan bahwa saponin memiliki banyak fungsi 
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biologi dan farmakologi diantaranya sebagai hemolisa, kardiotonik, 

hipoglikemik,hipokolesterolemik,modulatorimun,hepatoproteksi,antioksidan

,antikardiog .Saponin berfungsi sebagai antihiperglikemik dengan 

mekanisme mencegah pengosongan lambung dan mencegah peningkatan 

glukosa pada brush border membran di intestinal.Steroid merupakan 

senyawa yang secara umum memiliki struktur siklik dan mempunyai gugus 

hidroksil (Harbone 1987). Senyawa steroid fukosterol yang diisolasi dari 

sumber daya hayati laut bersifat non toksik dan mempunyai khasiat 

menurunkan kolesterol dalam darah dan mendorong aktivitas antidiabetes. 

Mukhriani (2014) menyatakan bahwa senyawa steroid dapat digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan obat. . Nurulita et al. (2008) menyebutkan 

senyawa steroid merupakan komponen aktif yang telah digunakan untuk 

pengobatan penyakit diabetes, gangguan menstruasi, sebagai antibakteri dan 

antivirus. 

  Perbedaan hasil yang diperoleh menurut Iswantini et al. (2011) 

diduga karena adanya perbedaan kondisi lingkungan hidup. Kondisi 

lingkungan hidup yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan jenis dan 

jumlah dari metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu bahan. 

Widarta et al. (2013) menyebutkan perbedaan jenis dan tingkat kepolaran 

pelarut dapat menghasilkan rendemen ekstrak dan komponen bioaktif yang 

berbeda. Sompong et al. (2010) menyatakan bahwa perbedaan spesies dan 

tempat tumbuh menghasilkan komponen bioaktif yang berbeda. 
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a. Kadar Air 

  Berdasarkan gambar 1 kadar air cacing pada penelitian ini yaitu 

sebesar 79,245%. Nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 

kadar Air yang di hasilkan oleh Vertygo et al., (2022) yakni sebesar 6,22%. 

Kadar air memiliki korelasi dengan kerentanan terhadap pembusukkan 

(dekomposisi) oleh mikroorganisme. Semakin rendah kadar air, maka tingkat 

atau kemungkinan dekomposisi menjadi lebih rendah (FDA, 2018). Hal ini 

dapat berkontribusi terhadap lama penyimpanan hewan ini sebagai pangan 

sehingga bermanfaat dalam konsumsi jangka panjang (Erkmen & Bozoglu, 

2016). 

b. Kadar Abu 

  Hasil Analisis kadar abu dari cacing ini yakni 2,735%. Kadar abu pada 

cacing nyale ini tidak jauh berbeda dengan kandungan kadar abu cacing loar 

yang terdapat di perairan Ambon di mana kadar abunya adalah 10,78% 

(Pamungkas, 2015). Kadar abu ini juga masih lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan penelitianlaut jenis Nereis virens yang berkisar antara 5-8% 

(Herawati et al., 2021). Kadar abu menunjukkan jumlah mineral anorganik 

yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Kebanyakan mineral 

anorganik (baik yang berupa makromineral maupun trace elements) 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif kecil dan berperan utama sebagai 

kofaktor enzim, sehingga dapat memaksimalkan proses biokimiawi seluler 

(Agustina et al., 2021). 

  Kadar abu dapat menunjukkan kualitas suatu pangan tergantung jenis 
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mineral yang terkandung di dalamnya (Ismail, 2017). Oleh karena itu, kajian 

lebih lanjut dalam hubungannya dengan komposisi mineral pada tubuh 

cacing Nyale perlu juga untuk dilakukan. 

c. Kadar Protein 

  Berdasarkan data pada grafik 1, terlihat bahwa kadar protein cacing 

Nyale yang diambil di perairan pantai Wanokaka adalah sebesar 12,405%. 

Nilai ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai kadar protein 

yang di hasilkan dalam penelitian Vertygo et al., (2022) menyatakan bahwa, 

kandungan cacing laut sebesar 52,34 %. Hal ini sejalan dengan Hadiyanto 

(2013) yang menyatakan bahwa kebanyakan cacing laut memiliki kisaran 

kadar protein ±50%. 

  Kadarnya juga berbeda dengan cacing Nyale yang terdapat di Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkisar 37% (Suhardatan, 2020). 

Kadar protein pada cacing ini juga jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

ikan- ikan air laut seperti ikan tongkol, ikan tuna dan ikan 

kembung/kombong, di mana kadar proteinnya secara berturut-turut 

berkisar pada 7%, 24%, dan 27% (Nur, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan kadar protein yang demikian tingginya, cacing Nyale dapat dijadikan 

sebagai sumber pangan yang mampu melengkapi bahkan menggantikan 

asupan protein yang tersedia dalam pangan- pangan tersebut di atas, serta 

makanan berprotein lainnya seperti susu, telur dan daging. Fungsi protein 

dalam tubuh terutama berperan dalam pertumbuhan, perkembangan serta 

perbaikan jaringan (Hikmah et al., 2022). 
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d. Kadar Lemak 
 
  Berdasarkan hasil analisis, kadar lemak pada cacing laut (nyale) 

sebesar 3,15%. Nilai ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai 

kadar lemak yang di hasilkan oleh Vertygo et al., (2022), yaitu sebesar 

9,61%. Hal ini dapat disebabkan oleh topgrafi perairan, substrat, klim dan 

cuaca, yang dapat menyebabkan kandungan kadar lemak pada cacing laut 

nyele dari perairan Wanokaka lebih rendah. 

e. Kadar Karbohidrat 

Berdasarkan hasil analisis, kadar karbohidrat pada cacing laut (nyale) 

sebesar 2,465%. Kadar karbohidrat cacing laut nyale ini masih lebih rendah. 

Dalam Vertygo et al., (2022), menyatakan bahwa nilai kadar karbohidrat 

cacing nyale sebesar 27,13%, jika dibadingkan dengan kadar karbohidrat 

pada cacing laut nyale yang diperoleh dari perairan Wanokaka. Bentuk 

karbohidrat dengan fungsi seperti ini yang dapat terkandung di dalam tubuh 

cacing dapat berupa molekul Glikogen, yang juga merupakan bentuk energi 

bagi hewan pada umumnya. Seperti pada kebanyakan anggota Annelida 

(misalnya cacing tanah), glikogen ini dapat tersimpan dalam suatu sel khusus 

yaitu sel Kloragogen atau yang disebut juga Kloragosit (Affar et al., 1998). 

D. Hubungan Diabetes melits (DM) dan Aktivitas Farmakalogi ekstrak 
cacing laut (Eunice Sicilliensis ) 
 

Kadar glukosa darah adalah besarnya jumlah glukosa yang terdapat 

dalam darah. Pada keadaan normal, kadar glukosa darah meningkat setelah 

makan dan tetap bertahan dalam waktu yang singkat. Kadar glukosa darah 
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normal yaitu      dibawah 200 mg/dl (Subekti 1995). Pada penderitaan diabetes, 

glukosa yang terdapat dalam darah terlalu banyak. Dalam keadaan puasa 

kadar glukosa darah normal yaitu < 100 mg/dl, dan yang menderita diabetes 

> 126 mg/dl. Sementara itu 2 jam stelah makan, maka kadar glukosa darah 

normal adalah < 140 mg/dl (ADA,2020). 

Secara global pemintaan obat-obatan herbal untuk kesehatan 

meningkat karena kandungan yang dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan 

banyak mengandung antioksidan yang tinggi yang bermanfaat   untuk 

kesehatan, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang yaitu 

mengenai potensi pudding daung kelor dalam pencegahan hipertensi, daun 

kelor yang merupakan salah satu tanaman yang dipercaya memiliki fungsi 

baik untuk kesehatan seperti antikanker,lambung, asam urat, kencing manis. 

Kandungan senyawa yang ada pada tumbuhan dan hewan memiliki 

kesamaaan seperti flavonoid, saponin merupakan senyawa yang memiliki 

kandungan antioksidan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan obat 

tradisional (Mallapiang , ddk.,2022). 

Penelitian menunjukkan cacing laut memiliki banyak mengandung 

senyawa Flavonoid, Saponin, dan Steroid. Pustaka menunjukkan bahwa 

senyawa Flavonoid merupakan zat yang mampu meregenerasi sel beta 

pankreas dan membantu merangsang sekresi insulin (Sing P , 2021 ) . Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa flavonoid 

memiliki efek hipoglikemik dengan mengurangi penyerapan glukosa dan 

mengatur aktivitas ekspresi enzim yang terlibat dalam metabolisme 
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karbohidrat. Saponin sendiri memiliki banyak fungsi biologi dan farmakologi 

diantaranya sebagai hemolisa ,kardiotonik, hipoglikemik ,hipokolesterolemik 

,modulatorimun, hepatoproteksi, antioksidan, dan antikardiogen.Saponin 

berfungsi sebagai antihiperglikemik dengan mekanisme mencegah 

pengosongan lambung dan mencegah peningkatan glukosa pada brush border 

membran di intestinal ( Xinrui Yi, 2023 ). 

Dosis farmakologis yang efektif dan keamanan diperlukan agar respon 

biologis dapat terjadi. Eksperimen klinis telah dilakukan pada hewan dan 

manusia untuk menentukan dosis awal berbagai obat karena pentingnya obat 

tersebut. Perlu ditekankan bahwa penghitungan dosis tergantung berat 

badan (mg/kg) bukanlah metodologi yang benar dan hal ini disebabkan oleh 

perbedaan sistem fisiologis dan fungsional pada spesies yang menyebabkan 

perubahan farmakokinetik obat. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas 

dan keamanan uji klinis, ekstrapolasi dan konversi dosis dari hewan ke 

manusia bergantung pada luas permukaan tubuh, farmakokinetik, kecepatan 

metabolisme, dan waktu fisiologis. Ada empat metode pemberian dosis yang 

berbeda yaitu dosis berdasarkan faktor, panduan farmakokinetik, obat 

serupa, dan pendekatan komparatif yang dijelaskan dalam literatur untuk 

menilai dosis awal (Blesch KS., 2002). 

Dosis berdasarkan faktor bergantung pada risiko toksisitas minimal, 

dengan menggunakan pengetahuan NOAEL tentang obat sebagaimana 

didefinisikan dalam studi toksisitas hewan, untuk mencapai dosis awal yang 

aman pada manusia guna menilai dosis setara manusia (HED) (Regul, 2004). 
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Dalam pendekatan terbimbing farmakologi, tidak bergantung pada 

pengukuran dosis antar obat yang berbeda. 

Skala Alometrik adalah alat yang digunakan pengembang obat untuk 

memprediksi ketergantungan manusia (PK) pada data hewan. Metode 

prediksi, seperti penskalaan multidimensi, memberikan gambaran sekilas 

dan memperkirakan bagaimana perilaku obat pada manusia sebelum studi 

klinis dilakukan. Penting untuk diketahui bahwa peningkatan ukuran hewan 

menyebabkan perlambatan dan perlambatan metabolism proses fisiologis, 

karena skala alometrik digunakan untuk menggambarkan perubahan 

biokimia, fisiologis dan anatomi pada hewan (Michael C,2013). Pemberian 

alometrik memberikan informasi dan data yang diperlukan bagi pengembang 

dan regulator obat (seperti FDA) karena penskalaan alometrik memberikan 

dasar berbasis data untuk menciptakan dosis awal yang aman pada manusia. 

Hal ini tergantung antara kecepatan metabolisme dan ukuran tubuh hewan. 

Food and Drug Administration (badan federal Amerika Serikat) 

mendasarkan panduannya saat ini pada pendekatan yang bergantung pada 

dosis, di mana obat (NOAEL) diukur menggunakan ukuran efek untuk 

mendapatkan dosis maksimum yang direkomendasikan (MRSD) untuk studi 

klinis (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS,2005 ) . Informasi yang 

diperlukan untuk memperkirakan (MRSD) mencakup metode pemberian, 

waktu pemaparan, perbedaan penyerapan, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi, faktor ekstrapolasi dari hewan ke manusia (misalnya, faktor ukuran 

luas permukaan untuk berat badan) dan pertimbangan 
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Pengujian antiktivitas antihiperglikemik untuk ekstrak cacing laut 

Eunice sicilliensis ini dilihat dari kandunganya jadi dari penelitian 

sebelumnya suadah dilakukan uji kepada tikus putih, pada penelitian 

sebelumnya dilakukan uji toksitas subkronis yaitu dengan kurung waktu 

selama 14 hari yang diberikan kepada tikus dengan dosis yang berulang   

yang diberikan kepada hewan uji , maka untuk bahan uji untuk penyakit 

degeratif biasanya menggunakan kurun waktu 14-3 hari pengujian,, tujuan 

dilakukan ini untuk melihat efek toksitas dalam pereberian hewan uji secara 

berulang dalam jangka waktu tertentu. 

Pada dasarnya terdapat beberapa jalur pengobatan pada pasien 

diabetes khususnya diabetes tipe 2. Misalnya, Penghambatan enzim a-

Glukosidase, enzim a-glukosidase adalah enzim yang membantu perubahan 

gula kompleks yang berasal dari karbohidrat ( Disakarida, polisakarida, 

oligosakarida) menjadi gula sederhana (monosakarida).Dengan 

penghambatan enzim ini maka dapat menurangi kadar gula dalam tubuh 

(Flavonoid) ( Sing P , 2021 ). 

E. Tinjaun Umum Petani Suku Mbojo 

1. Pemanfaatan Cacing Laut Nyale Dalam Penceghan Diabetes 
Melitus 

Pemanfaatan cacing laut Nyale oleh suku Mbojo dalam 

pencegahan diabetes melitus adalah salah satu praktik kesehatan 

tradisional yang menarik dan penuh kearifan lokal. Suku Mbojo, yang 

mendiami wilayah Bima di Nusa Tenggara Barat, telah lama 
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menggunakan berbagai bahan alami dalam kehidupan sehari-hari 

mereka, termasuk untuk tujuan pengobatan dan pencegahan penyakit 

(Arjita et.al, 2022). 

Cacing laut Nyale, yang muncul secara massal di pantai Lombok pada 

waktu-waktu tertentu dalam setahun, memiliki kandungan nutrisi yang 

kaya. Masyarakat Mbojo percaya bahwa konsumsi Nyale dapat 

memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk dalam mencegah dan 

mengelola diabetes melitus. Kandungan utama Nyale, seperti protein 

tinggi, asam lemak omega-3, serta berbagai vitamin dan mineral, dianggap 

memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan tubuh dan mengatur 

metabolisme (Arjita et.al, 2022). 

Protein yang terkandung dalam Nyale sangat penting untuk 

regenerasi sel dan perbaikan jaringan tubuh. Ini juga membantu dalam 

mengatur metabolisme dan menjaga keseimbangan gula darah, yang 

sangat penting bagi penderita diabetes. Selain itu, asam lemak omega-3 

yang ditemukan dalam Nyale memiliki efek anti-inflamasi yang kuat dan 

dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh menggunakan 

insulin secara lebih efektif. Hal ini sangat menguntungkan bagi penderita 

diabetes yang sering mengalami peradangan kronis dan resistensi insulin 

(Bachtiar et.al, 2023). 

Vitamin dan mineral dalam Nyale, seperti vitamin A, B, dan E, serta 

kalsium dan magnesium, juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. 
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Nutrisi ini meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, memperbaiki 

metabolisme, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dalam 

praktik sehari-hari, masyarakat Mbojo mengolah Nyale dengan berbagai 

cara. Mereka dapat memasaknya langsung dengan direbus atau digoreng 

untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme berbahaya. Ada juga 

yang mengeringkan Nyale dan menggilingnya menjadi bubuk atau pasta, 

yang kemudian dapat ditambahkan ke berbagai makanan atau minuman 

(Bachtiar et.al, 2023). Nyale sering dicampur dengan bahan makanan lain 

seperti nasi atau sayuran untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari 

hidangan tersebut. Dengan cara ini, Nyale menjadi bagian dari diet sehari-

hari yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dengan 

memperlambat penyerapan glukosa dalam darah (Bachtiar et.al, 2023). 

Pengalaman empiris dan pengetahuan tradisional suku Mbojo 

menunjukkan bahwa konsumsi cacing Nyale dapat membantu mencegah 

diabetes melitus. Namun, penelitian ilmiah lebih lanjut diperlukan untuk 

mengevaluasi dan mengkonfirmasi manfaat kesehatan ini secara 

sistematis. Studi yang mendalam tentang komposisi nutrisi dan efek 

biologis Nyale dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

mekanisme di balik manfaat yang dilaporkan oleh masyarakat suku Mbojo 

(Bachtiar et.al, 2023). 
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2. Pemanfaatan Cacing Laut Nyale Dalam Pengobatan Diabetes 
Melitus 

Pemanfaatan cacing laut Nyale dalam pengobatan diabetes melitus 

oleh suku Mbojo adalah tradisi yang kaya akan kearifan lokal dan 

memperlihatkan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan sumber 

daya alam yang tersedia di sekitar mereka. Suku Mbojo, yang menetap di 

Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, telah lama memanfaatkan cacing 

laut Nyale sebagai bagian dari pengobatan tradisional untuk berbagai 

penyakit, termasuk diabetes melitus (Hanik & Khamidah, 2022). 

Dalam pengobatan tradisional suku Mbojo, cacing Nyale sering kali 

dikonsumsi segar atau setengah matang. Masyarakat percaya bahwa 

konsumsi langsung cacing Nyale dapat memberikan manfaat kesehatan 

yang maksimal. Selain itu, Nyale juga dikeringkan dan ditumbuk menjadi 

serbuk, yang kemudian dicampur dengan air atau bahan makanan lain 

untuk diminum secara rutin. Ada juga yang memasak cacing ini dengan 

rempah-rempah yang dikenal memiliki sifat anti-diabetes, dengan tujuan 

meningkatkan khasiatnya (Hanik & Khamidah, 2022). 

Cacing laut Nyale mengandung berbagai komponen bioaktif yang 

diyakini bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa cacing laut kaya akan asam lemak omega-3, protein, peptida aktif, 

mineral, dan vitamin. Asam lemak omega-3, misalnya, dikenal memiliki 

efek anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi resistensi insulin, 

yang merupakan salah satu masalah utama pada diabetes melitus. Protein 
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dan peptida aktif dalam Nyale dapat membantu memperbaiki fungsi sel 

dan jaringan tubuh, termasuk sel beta pankreas yang memproduksi 

insulin. Selain itu, kandungan mineral dan vitamin dalam Nyale juga dapat 

mendukung kesehatan secara keseluruhan dan membantu mengelola 

gejala diabetes (Hanik & Khamidah, 2022). 

Pemanfaatan  cacing laut Nyale oleh suku Mbojo untuk pengobatan 

diabetes melitus didasarkan pada keyakinan bahwa komponen bioaktif 

dalam cacing ini dapat membantu mengatur kadar gula darah. Misalnya, 

asam lemak omega-3 dan peptida aktif dalam Nyale dapat membantu 

meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin, sehingga membantu 

mengatur kadar gula darah. Sifat anti-inflamasi dari komponen bioaktif 

dalam cacing laut juga dapat membantu mengurangi peradangan kronis 

yang sering dikaitkan dengan diabetes melitus. Selain itu, protein dan 

peptida dalam Nyale dapat mendukung regenerasi sel beta pankreas, yang 

penting untuk produksi insulin yang memadai (Ilhami & Soehadha, 2023) 

Meskipun pemanfaatan cacing laut Nyale dalam pengobatan diabetes 

melitus oleh suku Mbojo didasarkan pada pengalaman turun-temurun dan 

kearifan lokal, penting untuk dilakukan penelitian ilmiah yang lebih 

mendalam untuk membuktikan efektivitas dan mekanisme kerja cacing 

laut ini. Integrasi antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan modern 

dapat membuka jalan untuk pengembangan pengobatan alternatif yang 

aman dan efektif (Hanik & Khamidah, 2022). 

Secara keseluruhan, penggunaan cacing laut Nyale oleh suku Mbojo 
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untuk pengobatan diabetes melitus merupakan contoh harmonisasi antara 

manusia dan alam, serta potensi besar dari biodiversitas laut untuk 

kesehatan manusia. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan pemahaman 

mendalam masyarakat lokal tentang alam sekitar mereka, tetapi juga 

menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional dapat berkontribusi 

pada solusi kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

F. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teori Lawrence Green ( 2022) 
 
  Teori Lawrence Green mencoba mengalisis perilaku manusia 

berangkat dari tingkat kesehatan. Bahwa sesungguhna kesehatan setiap 

manusia diperngaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu faktor perilaku dan 

faktor non perelaku (Septi, 2017 ). 

 

 

 
Enabling Factors 

1. Ketersediaan SDM 

Kesehatan 

2. Komitmen masayrakat 

3. Keterampilan petani 

Reinforching Factors 
 

1. Keluarga 

2. Teman Kerja 

3. Atasan 

4. Petugas kesehatan 

Perilaku suku mbojo 

Predisposisisng Factors 
 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Kepercayaan 

4. Keyakinana 

5. Nilai 
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  Fakator perilaku dibentuk dan ditentukan oleh : 
 

1. Faktor presidposisi , dengan diwujudkan dalam sebuah pengethauna, 

sikap, keykinana, kepercayaa, nilai-nilai dan lain sebagainya. 

2. Faktpr pendukung yang terwujud dalam lingkungan kasat mata, 

tersedia atau tidaknya fasilitas dan sarana kesehatan, misalnya pusat 

kesehataan, obat-obatan dan alat streil dan sebagainya. 

  



49 
 

 

 

Pengetahuan petani suku 

mbojo terhadap pencegahan 

DM ( Diabetes Melitus ) 

G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 
Variabel Independen :  

Variabel Dependen    : : 

 

 
  

Sikap 

sebelum 

petani suku mbojo 

dan sesudah 

mengetahui pencegahan dan 

Kepercyaan petani suku mbojo 

terhadap kebiasaan sebelum dan 

sesudah mnegetahui pencegahan dan 

pemanfaat ccaning laut nyale 

DM 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang dirumuskan dalam penelitian, 

maka penelitian menggunakan penelitian kaulitatif deskripsi dengan 

pendekataan studi kasus yaitu penelitian yang berbentuk sebagai metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data 

berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. 

Pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam penulisan ini, 

yaitu untuk menggali suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait 

dengan berbagai realita yang ada atau ditemukan. Oleh karena itu, penulis 

langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan yang 

berhubungan dengan Studi Kualittaif pencegahan DM (Diabetes Mellitus) 

dengan pemanafaatan     cacing laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku 

Mbojo di Kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 2024. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian ada tiga unsur yang perlu di 

pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian, yaitu tempat, pelaku 

dan kegiatan. Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Parado 

Kecematan paarado Kabupaten Bima. Penelitian ini mengetahui Studi 

Kualittaif pencegahan DM (Diabetes Mellitus) dengan pemanafaatan cacing 

laut Nyale (Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecamatan Parado 

Nusa Tenggara Barat tahun 2024. 
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C. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi 

baik tentang dirinnya maupun tentang orang lain atau suatu kejadian atau 

suatu hal kepada peneliti dan pewawancara. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapakan informan 

penelitian dengan cara menggunakan teknik Purposive  sampling merupakan 

saran cari informan yang satu keinforman berikutnya yang diamanahkan 

dapat memberi informasi dari informasi pertama. Maka, simpulkan yang 

akan dijadikan informan sebagai berikut : 

1. Petani suku Mbojo 

2.Pemerintah setempat (Kepala desa,apaarat desa) 

3.Tokoh masayrakat 

D. Sumber Data 
Berbagi sumber data dari penelitian ini yang memantu dalam 

mendapatkan , atau mengumpulkan informasi mengenai perilaku kesehatan 

dan keselamatan kerja pada petani suku mbojo melalaui Studi Kualittaif 

pencegahan DM (Diabetes Melitus ) dengan pemanafaatan cacing laut Nyale 

(Eunice sicilliensis) pada petani suku Mbojo di Kecamatan Parado Nusa 

Tenggara Barat tahun 2024. 

1. Data Primer 

Data Primer Adalah Data Yang Akan Dikumpulkan Oleh Peneliti 

Sendiri , melalui dokumentasi yang terkait dengan tujuan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari suatu sumber dan 
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biasanya data sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi (Rianto,2010). 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data literature yang terkait dengan 

penelitian Data sekunder ini diperoleh dari Dinas kesehatan, sekolah, 

buku-buku, jurnal 

,literatur .skripsi yang berhubungan dengan peneltian. 

F. Metode Pengumpulan Data 
  Dalam studi kasus, sejumlah data sekletif tertentu dikumpulkan dan 

dipadukan dalam proses analisis, serta disajikan sedemikian rupa untuk 

mendukung tema utama yang menjadi fokus penelitian, sehingga merupakan 

suatu konstruksi tersendiri sebaga suat produk interaksi antar respoden atau 

informan, lapangan penelitian dan peneliti .Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan meliputi : 

1. Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, dengan 

pewawancara mengajukan pertanyaan secara lisan dan jawabannya 

diterima secara lisan pula dan mendengarkan secara langsung informasi-

informasi yang berikan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman, ciri 

khusus atau kekhasan dari wawancara mendalam yang keretlibatannya 

dalam kehidupan respondent atau informan yang di dalamnya termaksud 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi. 

2. Observasi 

Pendekatan observasi ini, ialah dengan pengamatan terhadap 
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fenomena yang akan dikaji dalam hal ini peneliti terjun langsung dalam 

lingkungan masyarakat. Penelitian mneggunakan metode observasi ini, yang 

dimaksud untuk melihat bagaimana proses berlangsungnya tradisi salama 

loko (selamat atas kandungan), sehingga hal ini di observasi peneliti yaitu 

pelaksanaan Tradisi salama loko di Desa Tambe Bolo Kabupaten Bima. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, pendekatan dokumentasi yang digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa gambar-gambar pelaku yang melakukan 

tradisi dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti di Desa Parado 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Peneliti akan mengumpulkan data-data 

yang terkait dengan penelitian, agar peneliti dapat menjelaskan dan 

menguaraikan hal-hal yang ada kaitannya dari penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan dokumentasi, sehingga hasil dari penelitian dapat 

diperjelas secara ilmiah. 

Peneliti menganggap bahwa dengan menggunakan tiga metode 

pengumpulan data seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi, karena 

dengan ketiga strategi tersebut sangat berguna dalam pengumpulan data 

tersebut. 

G.. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

instrumen peneliti utama yaitu pneliti itu sendiri sebagai instrument utama 

yang membutuhka alat atau saran yang memebantu memudahkan 

pengambilan data dilapangan. 



54 
 

 

 

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau sarana yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan nformasi terkait dengan peneliti secra 

sistematis sehingga   dapat mempermudah pengumpulan dan pengolahan 

data . Instumen yang digunakan untuk membantu peneliti dalam penelitian 

ini sebgaa berikut : 

1. Pedoman wawancara, pedoman observasi, serta pedoman studi FGD , 

dokumentasi . 

2. Buku cacatan , kamera, perekam suara, serta alat lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

H.Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan dalam pengolahan serta 

penyusunan data dari hasil penelitian agar menjadi informasi baru yang dapat 

dipakai sebagai suatu kesimpulan, yang bertujuan untuk menggambarkan 

data supaya mudah dipahami. Sugiyono merumuskan beberapa metode 

dalam analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data artinya memilah dan memilih tema pokok dalam 

pengumpulan data sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memberikan 

suatu gambaran yang jelas untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data ialah menguraikan secara singkat kedalam teks atau 

kalimat yang bersifat naratif. Dengan penyajian data tersebut maka data akan 

mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah data yang sudah disajikan dan dianalisis 

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan 

dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan 

kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini 

diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. 

I. Pengujian Kebsahan Data 
  Uji kebasahan data meliputi uji data ( validitas internal) , uji 

depenabilitas ( reliablitas) data, uji transferabilitas ( validits ekternal/ 

generalisai ) dan uji komfrimabilitas ( obyektivitas). Namun yang digunakan 

dalam pengjian keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji kedibilitas 

data. Uji ke\redibilitas dilakukan dengan : triangilasi, diskusi dengan teman 

sejawat dan memberchek ( Sugiyono, 2010). 

Triangulasi  terbagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber yaitu informan 

kunci dan informan biasa, metode yaitu observasi, wawancara mendalam, 

waktu pagi hari dan sore hari. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Demografis 

 Kecamatan parado merupakan salahsatu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bima yang berada di ujung Timur pulau Sumbawa, salah satu 

pulau di Nusa Tenggara Barat, selain pulau Lombok dan pulau-pulau lainnya. 

Luas wilayah daerah Bima diperkirakan 4,596,90 KM atau 1/3 dari luas pulau 

Sumbawa. Bima terletak di tengah-tengah kepulauan nusantara dan juga 

ditengah-tegah gugusan pulau-pulau yang sebelum tahun 1950 yang 

bernama rasa to’i ( Bali, NTB, dan NTT sekarang), dikelilingi samudera 

Indonesia di selatan, laut Flores di utara, Kabupaten Dompu dan Sumbawa di 

barat dan selat Sape di timur. 

 Masyarakat Bima terbagi atas empat bagian atau tingkat. Tingat-

tingkat istilah bima “Mbojo”yang dipergunakan disini mencakup kota Bima, 

Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, dalam penerjemahan Indonesia, 

“Mbojo” lazim diterjemahkan dengan kata “Bima”, dasar itulah kemudian 

penyebutan Mbojo selalu identik dengan Bima, padahal kata Mbojo adalah 

etnis yang mencakup kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. 

Pada umumnya, Dana Mbojo (tanah Bima) berbukit-bukit dan terdapat 

beberapa gunung yang tinggi, sedangkan dataran rendah hanya terdapat 

beberapa tempat. Desa-desa dalam wilayah Bima biasanya terdiri dari 

beberapa kampung kecil yang disebut rasa (Dusun) yang merupakan 
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kesatuan wilayah-wilayah. Sebuah Desa biasanya dibatasi oleh bukit kecil, 

tegalan, kebun, atau sawah-sawah. Untuk melindungi kampong dari hewan-

hewan yang berkeliaraan biasanya di pinggir Rasa ditanami pohon bambu 

atau kedondong. Adapun tana tempat tinggal atau rumah-rumah dibatasi 

dengan pagar bambu yang rendah atau juga ada juga yang tidak tentu batas-

batasnya. Pagar dari bambu tersebut biasanya disebut sebagai raba o’o 

sebagai kahampa Rasa (pembatas daerah atau lahan tertentu). 

 Kondisi tersebut masih dijumpai sampai sekarang meskipun tidak 

sekental dahulu karna dipengaruhi perubahan jaman. Masyarakat mulai 

terbuka dengan arus modernisasi. Dalam tradisi strata masyarakat Bima, 

tingkat ruma merupakan lapisan yang paling tinggi dalam adat Bima, yaitu 

orang-orang dari keturunan sultan yang di beri gelar “ ruma sangaji” 

sedangkan permaisuri bergelar “ Ruma Paduka” . orang dari keturunan sultan 

diberi gelar “Ama Ka’u” dan jalur perempuan diberi gelar “ina Ka’u” . tingkat 

rato iyalah lapisan masyarakat yang berada dari keturunan ruma bicara 

sampai kepada jeneli ( Camat). Ruma bicara adalah sebagai pelaksana 

pemerintahan yang mengemban perintah sultan. Setiap perintah raja tidak 

langsung kepada rakyat, tetapi melalui ruma bicara.  

 Tingkat uba, lapisan ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari 

keturunan Galara (kepala desa). Sedangkat tingkat ama. Merupakan lapisan 

yang paling rendah yaitu masyarakat biasa atau awam. 

2. Keadaan Alam  

  Alam Bima mempunyai keindahan tersendiri, disepanjang pesisir 
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pantai terdapat banyak teluk, air yang tenang dan damai, terlindung dari 

serangan gelombang dan angin musim. Dari sekian banyak teluk, yang paling 

terkenal adalah sebagai tempat ramai yang dikunjungi oleh para pedagang 

dari berbagai penjuru negeri. 

  Daratannya yang memiliki keunikan sejauh mata memandang. 

Terlihat gugusan pegunungan dan daratan tinggi yang  di tumbuhi 

pepohonan yang lebat dan menghasilkan kayu sapang, kayu kuning, kayu jati, 

kemiri, rotan dan damar yang merupakan bahan ekspor yang sangat laris. 

Diantara gugusan pegunungan itu, terdapat gunung berapi yang terkenal 

yaitu gunung Tambora dan gunung Sangiang. Gunung Tambora yang pada 

tahun 1814 meletus dengan dasyat sehingga menghancurkan beberapa 

kerajaan kecil yang terdapat disekitarnya, bahkan sampai ke manca negara. 

3. Suku-suku yang Ada di Bima 

a. Suku Mbojo (dou Mbojo) 

 Suku Mbojo merupakan suku yang mendiami kabupaten Bima dan 

kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suku ini sudah ada sejak  pada 

zaman kerajaan Majapahit. Pemukiman-pemukiman dou Mbojo biasa disebut 

kampo atau kampe yang dikepalai seorang pemimpin yang disebut ncuhi. 

Jumlah ncuhi yang terdapat di Bima ada tujuh (7) ncuhi yang memimpin 

disetiap daerah.ncuhi dibantu oleh golongan kerabat yang tua atau yang 

dihormati. Kepemimpinan di wariskan turun temurun diantara keturunan 

nenek moyang pendiri desa. Setiap daerah menamakan dirinya sebagian dari 

Bima, meski dalam kenyataannya tidak ada pemimpin tunggal yang 
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menguasai kepemerintahan tanah Bima. 

 Berbagai versi menyebutkan asal mula kata Bima yang menjadi suku 

tersebut. Ada yang mengatakan Bima berasal dari kata 

“Bismillahirrahmanirrahim”  hal ini karena mayoritas penduduk beragama  

Islam. Menurut sebuah legenda kata “Bima”  berasal dari nama raja pertama 

suku tersebut yaitu sang Bima. 

 Nama Bima sendiri sebenarnya adalah sebutan dalam bahasa 

Indonesia, sementara orang Bima sendiri menyebutnya dengan kata Mbojo. 

Saat menggunakan bahasa Indonesia untuk merujuk kata Bima tetap 

menggunakan kata Bima, namun apabila menggunakan bahasa daerah kata 

‘Bima’ kata yang digunakan secara tetap adalah Mbojo. 

b. Suku Donggo (Dou Donggo) 

 Suku donggo berasal dari penduduk asli yang enggan membaur 

dengan pendatang. Pada mulanya mereka bermukiman di sepanjang pesisir 

utara Bima, namun tergeser ke daerah Donggo ( pegunungan daratan tinggi) 

karena itu mereka disebut dou donggo ( orang pegunungan). Masyarakat 

Donggo yang bermukim di pegunungan dan dataran tinggi di sebelah barat 

dan tenggara teluk Bima yang dikenal dengan Donggo Ipa dan Donggo Ele, 

Donggo Ipa bermukim disebelah barat teluk Bima yaitu di gugusan 

pegunungan Soromandi. Sedangkan Donggo Ele Bermukim di sekitar 

pegunungan Lambitu 

c. Kaum Pendatang  

  Kaum pendatang ini sudah berabad-abad mereka bermukiman di 
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Bima seperti suku Makassar, Bugis, Melayu, Arab dan lain-lain. Dari uraian 

beberapa suku yang ada di Kabupaten Bima, dapat dikatakan penduduk yang 

ada dikecamatan Parado rata-rata bersuku Mbojo. Karena pusat dari suku 

Donggo itu sendiri terletak di Kecamatan Donggo dan beberapa wilayah 

dataran tinggi lainnya seperti Kecamatan Lambitu dan Kecamatan Wawo 

yang ada di Bima. Meskipun Kecamatan Parado terletak di wilayah dataran 

tinggi atau pegunungan, tetapi penduduknya aslinya bersuku Mbojo.  

3. Wilayah dan Penduduk Kecamatan Parado 

 Kecamatan parado adalah adalah salah satu kecamatan yang berada 

dibagian barat kabupaten Bima yang tidak terlalu jauh dengan pusat 

pemerintahan kabupaten Bima. Masyarakat parado pada umumnya tidak 

berbeda jauh dengan kondisi masyarakat di kecamatan lain yang ada di 

kabupaten Bima. Rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani, meskipun banyak masyarakat parado yang menjadi pegawai swasta., 

pegawai negeri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan pekerjaan kantor 

lainnya namun masyarakat di sana tetap menjadikan pekerjaan utamanya 

ialah bertani. 

 Letak geografis kecamatan Parado yang tinggi dan subur mampu 

menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di 

wilayah kecamatan lain. Air pegunungan dari wilayah kecamatan parado 

mampu mengasilkan bendungan besar yang biasa dikenal bendungan Pela 

Parado yang dimana hasil dari bendungan tersebut mampu mengairi sawah-

sawah yang biasa di jadikan lahan menanam bawang merah dan padi untuk 



61 
 

 

 

wilayah kecamatan yang lainnya yang berada dibawah kecamatan parado. 

Seperti kecamatan Monta dan lain-lain. 

 Selain bermata pencarian sebagai petani, masyarakat Parado bekerja 

sambilan sebagai peternak dan pencari madu lebah. Meskipun belum hasil 

alam belum dikelola dengan baik namu Kecamatan Parado memiliki sumber 

daya alam yang melimpah berupa sarang burung walet, lebah madu, durian, 

vanili, kemiri, rambutan, salak, alpukat, Pinang, coklat, Mete, Kopi, Cengkeh 

dan beberapa buah-buahan lainnya. Karena pada dasarnya tanah di wilayah 

Parado subur sehingga dapat menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-

tumbuhan dan sayur-sayuran. 

 Kecamatan Parado terdiri dari lima desa dengan jumlah penduduk 

yang bervariasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kec. Parado 
Tahun 2021 

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Parado Wane 1.610 1.488 ±3.098 

2. Parado Rato 1.712 1.744 ±3.456 

3. Parado Kuta 1.295 1.000 ±2.292 

4. Parado Kanca 1.167 1.000 ±2.167 

5. Parado Lere 1.100 1.049 ±2.149 

Sumber: Profil Kecamatan Parado 

 Berdasarkan jumlah penduduk di atas, maka peneliti akan 

menjelaskan secara rinci dengan adanya jumlah yang diambil dari informasi 

melalui pendataan. Secara struktur kecamatan Parado terdiri dari lima desa 

dan masing-masing desa memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan 

kantor kecamatan Parado yang bertugas dan berwenang sebagai wadah 
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untuk menampung seluruh persoalan yang berada di kecamatan Parado yang 

terletak di desa Parado Rato. Adapun jumlah RT masin-masing desa berlokasi 

di kecamatan Parado yaitu: Paradowane berjumlah 17 RT, Parado Rato 20 

RT, Parado Kuta 16 RT, Parado Kanca 10 RT, Parado Lere 7 RT dan jumlah 

keseleruhan RT yang ada di kecamatan Parado berjumlah 60 RT. 

 Batas wilayah Kecamatan Parado yaitu Sebelah barat berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Hu’u kabupaten Dompu, sebelah Selatan 

berbatasan dengan samudra Hindia, sedangkan di sebalah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Woha dan Kecamatan Madapangga, di sebelah Timur 

kecamatan Parado berbatasan Langsung dengan Kecamatan Monta. Adapun 

luas wilayahnya sebagai berikut: 

 
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kec. Parado 

Tahun 2021  
No Desa Luas Wilayah (Km²) Jumlah  
1. Lere 59.66  

 
261.29 km2 

2. Parado wane 86.95 
3. Kuta 58.83 
4. ParadoRato 4.88 
5. Kanca 50.97 

Sumber: Profil Kecamatan Parado 
B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Parado Nusa Tenggara Barat tahun 

2024, penelitian ini dilakukan sejak tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 20 

Juni 2024. Informan yang diperoleh melalui wawancara mendalam ( indepth 

interview) dengan pedoman wawancara dan observasi dengan menggunakan 

lembar informasi. 
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Tabel 4.1  
Karateristik informan  

No  Informan  Jenis 
kelamin 

Usia Pendidikan 
terakhir 

Pekerjaan  

1 ANS  L 68 S1 Budayawan 

2 AMR L 62 S1 P.Setempat 

3 RF P 38 SMA Petani  
4 NR P 42 SMA Petani  
5 SRF P 49 SMP Petani  
6 ABDLH  L 60 S1 Tokoh 

masayrakat  
Sumber : Data Primer 2024 

  Berdasarkan tabel 4.1, informan terdiri dari 3 petani, 1 orang 

budayawan, 1 orang pemerintah  setempat 1, serta 1 orang tokoh masayrakat 

informan terdiri dari laki-laki dan peremuan karena mayoritas masayrakat 

kami petani, dan umur bervariasi mulai dari  38  tahun sampai dengan 68 

tahun keatas, jenis pendidikan dari informan yang diwawancara dan 

diobservasi dari penelitian ini pendidikan rata-rata  SMA, dan juga SMP. 

Persoalan kesehatan di tengah masyarakat suku Mbojo merupakan isu 

yang sangat serius. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, 

terpencil, terpinggirkan, atau 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), masyarakat 

suku Mbojo memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi tertinggal 

mereka, baik dari segi infrastruktur maupun kesehatan. Melalui kearifan 

lokal dan pengetahuan yang turun-temurun, masyarakat suku Mbojo sangat 

percaya akan potensi alam yang dimiliki, dan mereka sering menggunakan 

pencegahan secara tradisional dengan memanfaatkan berbagai bahan alam. 

Pencegahan secara tradisional ini mencerminkan kedekatan 

masyarakat suku Mbojo dengan alam sekitarnya serta kearifan lokal yang 
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telah ada sejak lama. Mereka menggunakan tumbuhan obat, ramuan 

tradisional, dan praktik-praktik kesehatan turun-temurun sebagai upaya 

pencegahan dan pengobatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

keberlanjutan budaya dan pengetahuan tradisional dalam upaya menjaga 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suku Mbojo. 

Konsep menjaga diri merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh 

oleh banyak budaya, termasuk di antaranya adalah prinsip menjaga 

kebersihan dan lingkungan untuk mencegah penyakit. Keyakinan ini telah 

menjadi bagian dari warisan nenek moyang yang terus dilestarikan hingga 

saat ini. Salah satu contoh konkret dari prinsip ini adalah praktik pencegahan 

yang dilakukan oleh para petani menggunakan nyale. Informasi mengenai 

nyale dan pencegahan yang terkait dengan penggunaannya telah menjadi 

bagian dari kepercayaan yang turun-temurun dan masih dijunjung tinggi 

hingga hari ini. Prinsip-prinsip seperti ini menggaris bawahi betapa 

pentingnya menjaga diri dan lingkungan untuk mempertahankan kesehatan 

dan kesejahteraan. 

Mayoritas masayarakat suku Mbojo merupakan petani, dan bertani 

merupakan pekerjaan utama yang menopang kehidupan mereka di Nusa 

Tenggara Barat. Penghasilan utama mereka berasal dari hasil pertanian. 

Meskipun hidup di era modern, masyarakat suku Mbojo masih minim akan 

pengetahuan, terutama dalam hal kesehatan dan pencegahan penyakit. 

Banyak di antara mereka yang masih memegang teguh pada nilai-nilai 

budaya dan tradisi, seperti peristiwa Bau Nyale, yang memiliki kaitan dengan 
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pencegahan penyakit diabetes melitus (DM). Hal ini menunjukkan bahwa 

upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu kesehatan, 

terutama yang berkaitan dengan pencegahan penyakit, masih sangat 

diperlukan. 

A.Proses Tradisi Bau Nyale  

  Bagi Masyarakat Bima khususnya di Kecamatan Parado  tradisi  bau 

nyale ini merupakan tradisi tahunan  yang selalu dipercaya memiliki nilai 

mitologi dan nilai budaya yang diyakini bahwa bau nyale ini merupakan 

sebuah peristiwa yang dinantikan setiap tahunya oleh masayrakat  parado 

pada umumnya dikarenakan bau nyale merupakan suatu peristiwa yang 

amat diperhatikan oleh masayarakat sekitar daerah kami khusus 

masayarakat suku  Mbojo. Dahulu masayarakat suku Mbojo mempercayai 

bahwa nyale ini seorang putri yang sangat cantik yang menjelma menjadi 

cacing laut, dan masayarakat kami percaya bahwa nyale ini atau dalam 

bahasa Bimanya yaitu Mbenggo merupakan cacing laut yang dipercayai oleh 

masayrakat suku Mbojo Bima yang memiliki banyak manafaat baik untuk 

kesehatan mauapun untuk pertanian serta lingkungan. Pada zaman dahulu 

masayrakat suku Mbojo percaya bahwa Nyale bisa menyumburkan tanaman 

bisa sebagai obat juga dan turun temurun masayarakat dikecamaatan parado 

percaya bahwa nyale memiliki  potensi yang sangat luar biasa bak untuk 

kesehatan maupun untuk bidang lainnya.  

Adapun pencegahan yang dilakukan menurut informan kunci dari 
hasil wawancara memberikan informasi mengenai  pencegahan bau 
menggunakan cacing  laut Nyale Berdasarkan hasil wawancara   mendalam 
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terkait pencegahn DM dengan pemanfaatn cacing Laut Nyale pada petani 
suku Mbojo dapat disimpulkan dahulu masyarakat suku Mbojo mayoritas 
adalah petani dari nenek moyang, menurut cerita dan mitologi dari leluhur 
kita untuk petani suku Mbojo memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kalau 
Nyale ini dijadikan pencegahan DM, pertama dimakan secara langsung oleh 
mereka dan mereka selalu percaya akan nilai leluruh mereka, sebelum 
dimakan secara langsung ada ritual yang mereka lakukan mereka akan 
melaksanakan sholat berjamaah didekat pantai sebelum mereka mengambil 
Nyale untuk dikonsumsi karena mereka percaya segala menunaikan sholat 
proses pengambilan Nyale akan berjalan lancar, kedua ada prose adat yang 
harus dilakukan salah satunya adalah dia bersama setelah sholat dan ada 
beberapa rangkaian acara lain untuk menyambut Nyale, ketiga informasi yang 
saya harus berikan adalah masayarakat kita percaya bahwa Nyale itu memiliki 
manfaat yang sangat luar biasa untuk penyakit bukan hanya DM melainkan 
penyakit lainnya dan yang harus kamu ketahui Nyale selalu melakukan 
pemindahan massal setiap satu tahun sekali dan selalu bulan ke-9 dan hati ke-
19 yaitu ganjil itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi masayarakat kita dan 
mereka memprediksi nya dengan baik. Pencegahan DM ini masayarakat 
mengonsumsi secara langsung dan ada juga yang disimpan (ANS,LK,68, 
Budayawan) 

Gambar 4.1 Cacing laut Nyale  (Eunice siciliensis) 

Cacing laut nyale diyakini sebagai obat penyembuh berbagai penyakit 

oleh masayarakat suku Mbojo, bukan hanya sebagai pencegahan diabetes 

dari informasi yang diberikan melainkan sebagai obat diare,panas dan yang 

paling penting informan memberikan infomasi mengenai  pemijahan massal 

yang dilakukan cacing laut Nyale ini yaitu ada kaitannya dengan bulan ke-9 

hijriah serta hari ke sembilan dan selalu ganjil, dai segi mitologi yang 

dipercayai masyrakat dari informasi yang didapatkan nyale atau dalam bahsa 

bimanya mbenggo ini adddalah legenda seorang putri yang menjelma 
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menjadi cacing laut menurut kepercayaan masayrakat dan informan juga 

mencerikatan ada ritual adat yang dilakukan sebelum nyale ini diambil 

sebagai pbat serta harus bersih dan sellau dilakukan tengah malam setelah 

orang melkasnakan sholat malam itu adalah keistimmewaanya. 

Menurut salah satu informan nyale ini dijadikan sebagi penanda 
apakah hasil pertanian melimpah atau tidak serta memberikan pengaruh 
terhadap lingkungan keperayaan masayrakat suku mbojo bima  ,pertama 
saya ingin menyampaikan bahwa jawaban saya hampir sama dengan pak 
Ama, tetapi ada yang unik yang ingin saya kasih tahu bahwa Nyale ini bukan 
hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sajah, melainkan dimanfaat oleh 
masyarakat dilluar dari parado juga disebabkan karena ini Nyale hanya satu 
tahun sekali keluar dari laut, jadi orang berbondong-bondong ingin mengambil 
dan menyimpan ya dijadikan obat salah satunya yaitu tadi oencegahan DM, 
masayarakat kita percaya bahwa dengan dimaka langsung bisa dijadikan 
pencegahan penyakit, terus ada yang menyimpan ya juga untuk dijadikan obat 
dan dikonsumsi diolah dengan rempah sesuai ciri khas masyarakat petani suku 
Mbojo mereka percaya apa yang dimakan dari alam bisa dijadikan obat, 
biasanya pengolahan yang dilakukan oleh petani suku Mbojo itu dengan cara 
di pepes dan disimpan untuk dikonsumsi, dan ada juga dikeringkan dan 
difermentasi didalam botol-botol, mereka percaya akan nilai yang ditanamkan 
leluhurnya (AMLK,LK,62,P.Setempat). 

Pencegahan Diabates Melitus ini yaitu dengan cara dikomsusmi secara 

langsung dan bisa dikeringkan juga untuk ditumbuk halus diolekan diluka 

serta bisa disimpan dalam jangaka waktu yang sangat lama. Dari beberap 

wawnacara yang dilakukan ada yang unik dari salah satu narasumber saya 

dia memberikan informasi dari NR memberikan informasi bahwa selesai 

mengomsumsi  Nyale ini dapat memberikan efek panas untuk badan ketika 

seleai makan dan tidak bisa di makan dalam jumlah banyak katanya, 

mengomsusmi Nyale seperlunya katanya tidak boleh berlebihan harus sesuai 

porsi dan sesuai dengan firman allah swt dalam surah AL-Araf ayat 31. 

كُلوُْا هَسْجِدّ  كُلّ  عِنْدَّ زِيْنتَكَُنّْ خُذُوْا اٰدَمَّ بنَيِّْ   الوُْسْرِفيِنَّْ يحُِبّ  لَّ انَِّهّ  تسُْرِفوُْاّ  وَلَّ وَاشْرَبوُْا وَّ
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“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan 
berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan.”  (QS. Al-A’raf ayat 31).  

Kandungan fitokimia yang ada pada nyale yaitu flavonoid, 

tannin,  triterpen, alkaloid,  Kandungan tersebut dipercaya mampu bertindak 

sebagai antibakteri, antijamur, antikanker  Kemampuan ekstrak cacing laut 

dalam menurunkan kadar gula darah pada tikus didukung oleh kandungan 

fitokimia yang dimiliki cacing laut Eunice siciliensis berupa kelompok 

alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoids/steroid dan tanin (Erviani, dkk, 

2019).Menurut Prameswari et al .(2014) dari kempat senyawa tersebut 

alkaloid dan flavonoid merupakan senyawa aktif bahan alam yang diketahui 

memiliki aktivitas hipolglikemik. Flavonoid merupakan salah satu senyawa 

metabolik sekunder yang dapat ditemui dijaringan tanaman  dan flavonoid 

ini dapat berperan sebagai senyawa antioksidan dengan cara mendonorkan 

satu atom hidrogennya (Redha,2010). 

Nyale atau biasa disebut mbenggo oleh masayrakat suku mbojo bima 

lebih khusu petani didaerah parado berpendapat jika nyale tidak keluar 

anatara bulan januari sampai maret berati ada yag salah, sebagaiamana 

penuturan petani biasa dijadiakn simbol dalam penentuan keberhasilan 

pertanian serta biasanya akan terjadi wabah begitu  penutunan petani 

sebagai  berikut.Proses pengelolaan bau Nyale dalam proses tradisi bau 

Nyale bagi masayarakat suku Mbojo dilakukan pertama ritual adat, setelah 

ritual adat selesai barulah proses lain dilaksanakan, bagi kami masayarakat 
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suku Mbojo ritual atau tradisi bau Nyale adalah proses yang dinantikan serta 

pengelolaan itu beragam ada yang dimakan secara langsung ada yang di 

pepes ( RF, PR,38, Petani).  

Selanjutnya proses pengelolaan pada tradisi bau Nyale ini merupakan 

proses turun temurun yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat  suku 

Mbojo,tidak bisa dipungkiri mengenai legenda serta nilai mitologis dari nyale 

ini memiliki histori yang sangat melekat untuk masyrakat petani suku mbojo 

dari segi buadaya, kesehatan serta penegtahuan, dari jaman dulu hingga 

sekarang mereak mempercayai  bahwa Mbenggo ini bukan hanya 

dikomsusmsi tetapi sebagai obat dan serta hasil dari wawacara yang 

didapatkan mereka percaya kalau nyale ini akan melakukan pemijahan 

massal dikala waktu tertentu yaitu pada waktu bulan hijriah, dan sebelum 

nyale keluar mereka telah mnegtahui tanda- tanda yang diberikan alam, 

biasanya akan terjadi hujan beberapa hari, habis hujan ada suara gemuruh 

disertai kilatan petir, setealh itu angin dan udara terasa sejuk itu pertanda 

yang diberikan alam menurut keperyaan masayrakat petani suku mbojo.  

Penggunaan Nyale sebagai obat mencerminkan adanya pengetahuan 

medis tradisional. Dalam penelitian etnobotani dan etnomedisin, sering kali 

ditemukan bahwa masyarakat tradisional menggunakan sumber daya alam 

sekitar mereka sebagai bahan obat berdasarkan pengetahuan empiris dan 

tradisional. Penggunaan nyale sebagai obat oleh masayarakat Mbojo dapat 

dihubungkan dengan studi-studi etnomedisin yang menunjukkan bahwa 

banyak spesies laut memiliki potensi farmakologis yang dapat bermanfaat 
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bagi kesehatan manusia (Vertygo, 2022). 

Berdasarakn hasil wawancara mendalam terkait pencegahan  DM pada 
petani suku Mbojo, sebagai masayarakat awam kami petani hanya tau 
mengonsumsi secara langsung serta bisa dijadikan sebagai pupuk dalam dunia 
pertanian dan percaya bahwa Nyale ini untuk pencegahan DM sudah banyak 
dilakukan penggunaan Nyale untuk pengobatan luka dan sebagai suplemen 
gizi bagi anak-anak mencerminkan praktik kesehatan tradisional yang kaya 
akan pengetahuan turun-temurun dan pengalaman empiris. Masyarakat lokal 
sering kali memiliki warisan budaya yang melibatkan penggunaan bahan 
alami dari lingkungan sekitar mereka untuk berbagai tujuan kesehatan. 
Praktik ini tidak hanya mencakup penggunaan Nyale, tetapi juga berbagai 
tanaman, hewan, dan mineral yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan ( 
NR,P,42,Petani). 

Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2000, 

pengobatan tradisional tetap menjadi komponen yang sangat penting dalam 

sistem kesehatan di banyak negara berkembang. Dalam konteks ini, 

pengobatan tradisional meliputi berbagai praktik yang memanfaatkan bahan-

bahan alami yang tersedia secara lokal. Pendekatan ini sering kali lebih 

mudah diakses dan lebih terjangkau dibandingkan dengan pengobatan 

modern, terutama di daerah-daerah terpencil di mana fasilitas kesehatan 

mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau. 

Selain itu, pengobatan tradisional sering kali disertai dengan praktik-

praktik lain yang mendukung kesehatan secara holistik, seperti pola makan 

seimbang, praktik spiritual, dan teknik pengelolaan stres. Misalnya, 

penggunaan Nyale tidak hanya terbatas pada pengobatan luka tetapi juga 

mencakup perannya sebagai suplemen gizi, yang mencerminkan pemahaman 

komunitas tentang pentingnya nutrisi dalam menjaga kesehatan dan 

mencegah penyakit. 

Dengan demikian, praktik kesehatan tradisional seperti penggunaan 
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Nyale menunjukkan keterkaitan erat antara budaya, lingkungan, dan 

kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi dan dokumentasi 

lebih lanjut tentang praktik-praktik ini penting untuk mengapresiasi dan 

memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berharga ini dalam konteks 

kesehatan global yang lebih luas. 

3.  Pengobatan  Diabetes Melitus Pada  Petani Suku Mbojo 
 

   Informasi yang didapatkan dari salah satu narasumber bahwa nyale 

ini memiliki banyak manafat selain sebagai pencegah bisa juaga sebagai obat 

yaitu  kegunaaan untuk obat dikeringkan melalaui proses diambil dari laut 

disimpan diwadah, habis itu dituangkan dijemur dibawa sinar mataha baru 

dimpan diawetkan, setalah itu kalau sudah kering dan sudah bisa digunakan 

ini nyale diambil ditumbuk halus untuk dibaluri luka kepercayaan 

masayarakat suku mbojo bima dari jaman dahulu ( narasumber abdul ). 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terkait pengobatan dengan 
menggunakan cacing laut Nyale ada yang disimpan dan dikeringkan, 
difermentasi karena ini merupakan suatu kepercayaan dan untuk 
pengobatan DM sendiri kami percaya bahwa dengan memakan dapat 
mengobati penyakit DM, karena terbukti kalau dikonsumsi badan berasa 
ringan dan kepercayaan masyarakat suku Mbojo proses makan Nyale adalah 
proses pembersihan penyakit selama 11 bulan itu mereka mempercayai akan 
dibersihkan kotoran dalam tumbuhnya( RF,P,38,Petani). 

Berdsarkan hasil wawancara mendalam megenai pengobatan DM 
pada petani suku Mbojo,pengobatan dilakukan dengan cara diolesi bubuk 
cacing laut Nyale  keluka penderitaan akan kering serta dimakan dengan cara 
langsung serta diolah dengan cara dipepe dengan lapisan daun pisang, tapi 
biasanya saya pribadi menjemur baru ditumbuk halus saya simpan di botol 
sewaktu-waktu ada keluarga yang sakit saya berikan bubuknya untuk 
dioleskan di lukanya dan bisa juga dikasih kemanakn anak-anak sebagai 
penambah gizi itu kebiasan yang sering saya lakukan, alasnaya karena Nyale 
dikeringkan itu akan bertahan lebih lama dan bisa disimpan dalam jangka 
panjang (SRF,P,49,Petani). 
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a. Proses Menangkap Nyale (Bau Nyale) 

Pada proses perayaan Bau Nyale ini masyarakat akan memulainya 

dengan berbagai macam ritual-ritual terlebih dahulu. Ritual yang biasa 

dilakukan adalah yang pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 

memohon kelancaran acara tersebut serta keselamatan untuk seluruh 

masyarakat. Menurut Putri, sebelum masyarakat turun ke pantai mencari 

nyale, para pemangku adat melakukan sebuah ritual khusus yaitu ritual 

"nende ayu ayuning jagad" dan berbalas pantun dalam bahasa Sasak. Ritual 

ini dilakukan untuk menyambut kedatangan Putri Mandalika. Selain itu juga 

ada beberapa ritual lainnya seperti Betandak (berbalas pantun), Bejambik 

(pemberian cindera mata kepada kekasih), serta Belancaran (pesiar dengan 

perahu), mandi bersama bagi semua masyarakat yang ada di sekitar pantai, 

dan tidak ketinggalan pula pementasan drama kolosal Putri Mandalika. 

 Gambar 4.2  nyale habis diambil dari laut  

Tujuan dari dilaksanakannya acara-acara ritual tersebut adalah untuk 

memohon keselamatan serta untuk menghormati sang putri. Di mana pada 
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saat upacara Bau Nyale tersebut sang putri turut hadir menyaksikan 

masyarakat yang menangkap Nyale. Selain itu juga, acara ritual tersebut 

mencerminkan bahwa masyarakat suku Sasak sangat menghormati dan 

mengayomi sosok sang putri. Sebelum matahari terbit, warga mulai turun ke 

pantai dengan membawa jaring dan senter. Mereka menangkap cacing laut 

atau 'nyale' yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Cacing yang 

berhasil ditangkap kemudian dimasak atau dimakan mentah-mentah karena 

dipercaya mengandung protein yang tinggi. Warga percaya dengan 

banyaknya jumlah 'nyale' yang diperoleh, mereka akan mendapatkan berkah 

melimpah. Keunikan dari nyale ini adalah apabila masyarakat akan 

menangkap nyale maka tidak semua yang terlihat boleh ditangkap. Akan 

tetapi,  yang  boleh  ditangkap  hanya  yang bergulung sebesar gelas. 

Apabila yang besar seperti gulungan tikar tidak boleh ditangkap karena akan 

menimbulkan mala petaka. Salah satu filsafat yang dapat diambil adalah 

masyarakat tidak boleh rakus dan merasa sombong, mulailah dari hal yang 

kecil dan sederhana. 

Dari informasi yang didapatkan dari nara sumber  memberikan 

informasi peristiwa bau Nyale yang berkaitan dengan pencegahan penyakit 

DM sebgai berikut : 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam Kepercayaan itu muncul karena 
dari sejarah dan kepercayaan serta adat istiadat orang tua dulu memberikan 
informasi kepada kami anak cucunya bahwa Nyale atau dalam bahasa bimanya 
mbenggo ini memiliki sejuta manfaat yang tidak hanya untuk penyakit 
melainkan untuk pertanian bisa dan dijadikan juga sebagai tolak ukur 
penentuaj keberhasilan dalam pertanian ( SRF,P,49,P,Petani). 

 



74 
 

 

 

b. Nyale dimasukkan dalam jerigen  
 

Acara ritual penyambutan nyale ini dilaksanakan oleh para pemangku 

adat yang berasal dari kaum bangsawan yang masih mempunyai garis 

keturunan dengan kerajaan Tonjang maupun kerajaan Selaparang dan 

kerajaan yang pernah berkuasa di pulau Lombok. Ritual ini ditujukan untuk 

penghormatan kepada sang putri. Dalam ritual ini akan dipimpin oleh 

seorang pembayun yang membaca takepan dalam bahasa Sasak atau 

tembang. Takepan biasanya ditulis di atas dau lontar. Sejak zaman dahulu 

masayarakat suku Sasak sudah mengenal bahasa kawi. Fathurrahman 

Zakaria (1998) menyebutkan bahwa para intelektual masayarakat 

Selaparang dan Pejanggik sangat mengetahui Bahasa Kawi. Bahkan kemudian 

dapat menciptakan sendiri aksara Sasak yang disebut sebagai jejawen. 

Dengan modal Bahasa Kawi yang dikuasainya, aksara Sasak dan Bahasa 

Sasak, maka para pujangganya banyak mengarang, menggubah, 

mengadaptasi, atau menyalin manusia Jawa kuno ke dalam lontar-lontar 

Sasak. 

 

 

 

Gambar 4.3 jerigen penampunagn nyale  

Lontar-lontar dimaksud, antara lain Kotamgama, lapel Adam, Menak 

Berji, Rengganis, dan lain-lain. Bahkan para pujangga juga banyak menyalin 

dan mengadaptasi ajaran- ajaran sufi para walisongo, seperti lontar-lontar 
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yang berjudul Jatiswara, Lontar Nursada dan Lontar Nurcahya. Bahkan 

hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi, seperti 

Lontar Yusuf, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Sidik Anak Yatim, dan 

sebagainya. Dengan mengkaji lontar-lontar tersebut, menurut Fathurrahman 

Zakaria (1998) kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar yang menjadi 

pedoman dalam rekayasa sosial politik dan sosial budaya kerajaan dan 

masyarakatnya. 

c.  Proses Pengeringan Nyale 

Proses pengeringan Nyale, yang merupakan cacing laut yang sering 

digunakan dalam berbagai praktik tradisional, melibatkan beberapa tahapan 

untuk memastikan bahwa hasil akhirnya dapat disimpan dalam jangka 

panjang dan tetap aman digunakan. Berikut adalah uraian hasil wawancara 

mengenai hal tersebut : 

"Pertanyaan, Bagaimana proses pegobatan DM dalam hal pemanfaatan Nyale 

pada petani suku Mbojo" 

" informan biasa , Abdlh 06,petani)  

"Jawaban, pengobatan yang dilakukan oleh petani terhadap DM itu dengan 

cara Nyale dikeringkan, setelah dikeringkan disimpan didalam botol untuk 

dijadikan persediaan, terus sebelum itu Nyale dicuci bersih diar mengalir, 

habis dicuci dikeringkan dijemur setalah Nyale kering baru ditumbuk halus 

itu pegobatan yang dilakukan, ad ajuga yang dimakan secara langsung" 

Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang kaya tentang 

bagaimana petani memproses Nyale untuk keperluan pengobatan, khususnya 
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dalam pengelolaan Diabetes Mellitus (DM). Proses ini dimulai dengan 

langkah pencucian Nyale secara menyeluruh menggunakan air mengalir. 

Proses pencucian ini penting untuk memastikan bahwa Nyale bebas dari 

kotoran dan kontaminan, menjaga kebersihan dan keamanan bahan yang 

akan digunakan untuk pengobatan. 

Setelah dicuci, Nyale dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-

benar kering. Penjemuran ini merupakan metode pengawetan tradisional 

yang memanfaatkan panas matahari untuk mengurangi kandungan air dalam 

Nyale. Pengurangan kandungan air ini bertujuan untuk memperpanjang 

umur simpan Nyale dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang bisa 

merusak atau mengkontaminasi bahan tersebut. 

Setelah tahap pengeringan, Nyale yang sudah kering kemudian 

ditumbuk halus. Proses penumbukan ini bertujuan untuk membuat Nyale 

lebih mudah digunakan dalam berbagai aplikasi pengobatan. Bubuk Nyale ini 

kemudian disimpan dalam botol, yang menunjukkan adanya pemahaman 

tentang pentingnya menjaga kebersihan dan ketahanan bahan. Penyimpanan 

dalam botol membantu melindungi bubuk Nyale dari kelembaban dan 

kontaminasi, sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Selain dijadikan bubuk, ada juga petani yang mengonsumsi Nyale 

secara langsung. Praktik ini mungkin didorong oleh keyakinan bahwa 

komponen aktif dalam Nyale lebih efektif dalam bentuk segar. Ini 

menunjukkan adanya variasi dalam metode pengobatan yang digunakan oleh 

petani, yang mungkin didasarkan pada preferensi pribadi atau pengalaman 
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empiris yang berbeda. 

Menurut Erviani (2019) petani tidak hanya menunjukkan keterampilan 

dalam mengolah Nyale, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya menjaga 

kualitas bahan untuk mendapatkan manfaat terapeutik yang optimal. Praktik 

ini menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional dan praktik lokal dapat 

berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus 

menawarkan potensi untuk penelitian lebih lanjut dalam kontek medis 

modern . 

C.  Pandangan Masyarakat terkait Kandungan Nyale pada Petani Suku 
Mbojo 

Nyale memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kandungan protein nyale 

yaitu 43,84 %. bila dibandingkan dengan kerang bulu (Anadara indica) dan 

kerang hijau (Perna viridia) yang hanya 18,5 %, ataupun telur penyu laut 

dengan kandungan protein 10,94 %. demikian pula bila dibandingkan dengan 

telur ayam ras yang mengandung protein 12,2% dan susu sapi yang hanya 

mengandung protein 3,50 %.. Selain protein, kadar lemak 11,57 % , lebih 

tinggi dari telur ayam ras dengan kadar lemak 10,5 %. kadar karbohidrat 

yang terkandung dalam nyale yaitu 0,543% tidak jauh berbeda dengan kadar 

karbohidrat pada telur ayam ras (0,8%) atau dari penyu laut (0,54%).Sebagai 

hewan laut maka nyale juga berkadar fosfor cukup tinggi (1,17%) bila 

dibandingkandengan hewan darat pada umumnya  (1,00%),telur  ayam  

ras  (0,02 %0,ataupun susu sapi (0,105). kadar kalsium pada nyale ( 1,06 %) 

lebih tinggi dari kalsium pada susu sapi ( 0,12%). kadar magnesium pada 

nyale (0,32 %) jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan hewan darat ( 0,04 
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%) pada umumnya , ataupun pada telur ayam ras ( 0,05 %). nyale sebagai 

hewan laut berkadar Natrium (1,69 %) adalah sangat tinggi bila 

dibandingkan dengan hewan darat ( 0,16 %) ataupun pada sussu sapi ( 0,05 

%).kadar kalium (1,24%) adalah jauh lebih tinggi dari hewan darat (0,2%) 

ataupun pada sussu sapi( 0,15%). kadar klorida (1,05%) lebih tinggi dari 

hewan darat (0,11%).telur ayam ras(0,15 %) ataupun sussu sapi ( 0,11%). 

kadar besi nyale (857 ppm) sangat tinggi bila dibandingkan dengan hewan 

darat ( 80 ppm). Kandungan gizi pada nyale belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Selama ini nyale hanya dimakan sebagai lauk dan pemanfaatannya 

tidak bersifat jangka panjang. Melihat tingginya kandungan gizi dari nyale, 

sangat potensial untuk dijadikan bahan olahan pada industri makanan. 

Selain memiliki kandungan gizi tinggi, nyale juga dapat berfungsi 

sebagai antibiotik. Selain pada bakteri benthos, fraksi tersebut juga 

menunjukkan aktivitas pada 6 kuman isolat klinis yaitu Psedomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, klebsiella sp, Streptococcus pyogenes, 

Staphilococcus aureus, dan streptococcus pneumoniae.  

Hal tersebut sesuai dengan temuan oleh Hangu & Ndahawali (2023) 

bahwa Kandungan gizi yang tinggi dalam nyale, seperti protein, lemak, 

karbohidrat, fosfor, kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan besi, 

menunjukkan potensi besar nyale sebagai sumber gizi yang baik untuk 

kesehatan manusia. Protein, sebagai contoh, sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan 

rambut. Lemak, meskipun sering dianggap sebagai nutrisi yang harus 
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dibatasi, penting untuk fungsi tubuh yang tepat, termasuk penyediaan energi 

dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Dengan demikian, nyale 

dapat menjadi komponen penting dalam diet seimbang untuk memastikan 

tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi optimalnya. 

Pemanfaatan nyale sebagai sumber gizi yang berharga dapat membantu 

meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang 

memiliki akses terbatas terhadap sumber gizi lainnya (Hangu & Ndahawali, 

2023). 

Nyale. Bahasa yang dipergunakan menyangkut budaya dan adat 

istiadat yang ada di masyarakat suku Sasak. Bahasa dalam cerita tersebut 

mencerminkan bagaimana masayarakat suku Sasak sampai sekarang 

menghormati keberadaan sang putri. Kebudayaan Bau Nyale yang berkaitan 

erat dengan legenda putri Mandalika tidak terlepas dari kearipan budaya- 

budaya lokal yang ada pada masayarakat suku Sasak. Oleh karena itu, sastra 

khususnya dalam kajian stilistika juga mempunyai keterkaitan antara budaya 

atau penggunaan bahasa pada suatu budaya tertentu. 

Jika masayarakat adat lain di Indonesia sangat menjaga hubungan 

baiknya dengan alam, begitupun dengan Suku mbojo . Walaupun sebagian 

besar dari mereka tidak mengenyam pendidikan formal dan mendapatkan 

atau terpapar teknologi masa kini, mereka mengerti bagaimana harus 

berinteraksi dengan alam, utamanya hutan. Mereka yakin bahwa kekayaan 

alam itu harus dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh sama sekali dieskploitasi 

karena alamlah yang akan memberikan dampak baik dan menunjang 
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kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan ekstrak cacing laut dalam menurunkan kadar gula darah 

pada tikus didukung oleh kandungan fitokimia yang dimiliki cacing laut 

Eunice siciliensis berupa kelompok alkaloid, flavonoid, saponin, 

triterpenoids/steroid dan tanin (Erviani, dkk, 2019).Menurut Prameswari et 

al .(2014) dari kempat senyawa tersebut alkaloid dan flavonoid merupakan 

senyawa aktif bahan alam yang diketahui memiliki aktivitas hipolglikemik. 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolik sekunder yang dapat 

ditemui dijaringan tanaman  dan flavonoid ini dapat berperan sebagai 

senyawa antioksidan dengan cara mendonorkan satu atom hidrogennya 

(Redha,2010). 

Peningkatan kadar gula darah pada tikus disebabkan pemberian 

induksi aloksan yang disuntikan pada tikus,  sehingga  menyebabkan  

terganggunya pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dan terjadi 

kenaikan gula darah, secara normal kadar gula darah dalam pada taraf 

normal (<100 mg/dl) setelah diinduksi dengan aloksan akan mengalami 

hiperglikemia pada hewan uji, sehingga diperlukan perlakuan pemberian 

esktrak cacing laut. 

Menurut ( Irdalisa, dkk. 2015) menjelaskan bahwa peningkatan kadar 

gula darah pada tikus terjadi akibat diinduksi dengan aloksan . Aloksan 

merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi diabetes pada 

hewan model hiperglikemik. Pemberian aloksan adalah cara yang cepat 

untuk menghasilkan kondisi diabetik eksperimental (hiperglikemik) pada 
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hewan percobaan. Peningkatan kadar glukosa darah terjadi karena jaringan 

menyerap glukosa dari darah dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. 

Saat kadar glukosa darah meningkat, sel β pankreas terangsang untuk 

mensekresi hormon insulin sehingga kadar glukosa darah meningkat. 

Salah satu senyawa dari cacing laut yang daapat menurunkan kadar 

gula darah pada tikus yaitu menurut Kirwanto (2014), saponin (tripten) yang 

bekerja dengan aktiitas yang mirip dengan reaksi insulin, sehingga dapat 

memasukan glukosa darah  ke dalam sel. Selain itu, menurut Pramesrwari et 

al.(2014) senyawa alkaloid bekerja dengan menstimulasi hipotalamus untuk 

meningkatkan sekresi Growwth Hormone Releasing Hormone (GNRH) , 

sehingga hasil reaksi dari GNRH ini mampu meningkatkan Hipose dan 

menstimulasi kadar GH pada hati untuk mensekresikan insulin  sehingga 

memiliki efek dalam menginduksi hipoglikemia dan mengurangi 

gluconeogenesis sehingga kadar gula darah dan kebutuhan insulin menurun.  

Tanin merupakan suatu senyawa metabolit sekunder yang memiliki 

beberapa khasiat yaitu sebagai anti diare, antibakteri dan antioksi.Tanin 

merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks yang terdiri dari 

senyawa fenolik yang sukar dipisahkan (Malangngi et al.2012). Tanin 

diketahui dapat memacu metabolisme glukosa dan lemak sehingga 

penimbuhan lemak dan glukosa dapat dihindari, serta tanin mempunyai efek 

hipoglikemik dengan meningkatkann glikogenesis selain itu berperan 

sebagai astrigen sehingga dapat mengerutkan epitel dinding usus halus 

sehingga mengurangi penyerapan sari makanan dan menghambat asupan 
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gula dalam darah (Prameswari et al.2014). 

Triterpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal 

dari enam satuan isoprene dan secara biosintesis diturunkan dari 

hidrokarbon C30 14 asiklik, yaitu skualena. Senyawa ini berstruktur siklik 

yang umumnya berupa alkohol, aldehida, atau asam karboksilat. Senyawa 

tersebut tidak berwarna, kristalin, memiliki titik lebur yang tinggi, dan 

umumya sulit untuk dikarakterisasi karena secara kimia tidak reaktif 

(Harborne 1987). Triterpenoid terbagi menjadi empat golongan senyawa 

berupa triterpena sebenarnya, steroid, saponin, dan glikosida jantung. Kedua 

golongan terakhir disebut triterpenoid esensial atau steroid yang umumnya 

terdapat dalam tanaman sebagai glikosida (Sirait 2007). Steroid merupakan 

golongan senyawa triterpenoid. Senyawa ini dapat diklasifikasikan menjadi 

steroid dengan atom karbon tidak lebih dari 21, misalnya sterol, sapogenin, 

glikosida jantung, dan vitamin D. Steroid alami berasal dari berbagai 

transformasi kimia dua triterpena, yaitu lanosterol dan sikloartenol. Senyawa 

steroid dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat (Harborne 

1987).   

 Rujukan dari bebrbgai peneliti sebelumya saya sebagi peneliti ketika 

melakukan wawncara terhadap informan merasa tidak ad ynag mereka 

tutupi kaitan degan hubungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 

mereka mmeberika apreasi yang sangat luar biasa terhadap penelitian 

kualitatif ini berkaitan dengan pencegahan DM pada masayrakat suku mbojo 

di Kecamatan Parado.Mereka memberikan informasi serta pemahaman yang 
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mereka miliki dan saya sebagai peneliti merasa sennag ketika mewawancarai 

mereka dan mereka memberikan informasi yang sangat mebantu dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 
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BAB V  

KESIMPULAN 
 

A. Kesimpulan 
Berdsarkan hasil penelitian mengenai studi kualitatif pada studi 

kualitatif pencegahan diabetes melitus ( DM) dengan pemanfaatan  cacing 

laut nyale (eunice sicilliensis) pada petani suku mbojo di kecamatan parado  

Nusa tenggara barat tahun 2024 bahwa : 

1.  Pencegahan Diabetes melitus (DM)  Dengan pemanfaatan  cacing laut Nyale  

dilakukan dengan cara mengomsumsi Nyale pada hari ke-19 bulan ke-9 , 

dengan melakukan sholat berjamaah serta doa bersama sebelum 

mengambil Nyale yang melkaukan pemjahan massal dan ini dilakukan 

secra turun temurun. 

2. Proses  pengobatan dengan menggunakan cacing laut Nyale pada yaitu  

Nyale dikeringkan lalu ditumbuk halus dan akan dioleskan pada luka 

penderita DM dan merupakan tradsi turun temurun.. Khasiat secra sains 

yaituu kandungan yang dimiliki oleh cacing laut Nyale  Nyale memiliki 

kandungan gizi yang tinggi. Kandungan protein nyale yaitu 43,84 %. bila 

dibandingkan dengan kerang bulu (Anadara indica) dan kerang hijau (Perna 

viridia) yang hanya 18,5 %. 
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B. Saran  
  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh , maka peneliti 

memeberikan beberapa saran dan rekomendasi yaitu : 

1. Mendukung pelestarian tradisi Bau Nyale sebagai bagian dari upaya 

pencegahan DM di Kecamatan Parado. Ajak masayarakat untuk terus 

menjaga dan merawat tradisi ini sebagai warisan budaya yang 

berharga. 

2. Perlu dilakukan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya 

budaya dan tradisi lokal, termasuk praktik pencegahan DM dengan 

menggunakan Bau Nyale. Hal ini dapat dilakukan melalui program-

program pendidikan formal dan informal. 

3. Mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang manfaat 

kesehatan dari Nyale dan praktik Bau Nyale dalam pencegahan dan 

pengobatan DM. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang potensi penggunaan tradisi ini dalam konteks 

medis modern. 
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Lampiran 1 
    Data informan  

No  Informan  Jenis 
kelamin 

Usia Pendidikan 
terakhir 

Pekerjaan  

1 ANS  L 68 S1 Budayawan 

2 AMR L 62 S1 Pemerinah 
setempat  

3 RF P 38 SMA Petani  

4 NR P 42 SMA Petani  

5 SRF P 49 SMP Petani  

6 AMLK L 60 S1 Kepala 
desa  
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Lampiran 2 Data Hasil Penelitian 

pertanyaan wawancara Probling Reduksi Kesimpulan 

Pertayaan Jawaban 

Bagaimanana  anda megetahui 
menganai penceghan dm dengan 
menggunakan cacing laut ? 

-Cou bade kaimu 
ngaha mbenggo 
ake ita doho 
-Tabe bade kaimu 
mbenggo ake loa 
diloi kai suppu 

Ngaha mbenggo 
waura abde toi 
wauni loi kai supu 
rau waura abde 
nami. 
-Bade dei dou 
tua2 ini mbenggo 
ake loa dingaha 
 

Dahuu petani suku 
Mbojo bima  sudah 
mneganl nyale dari 
jaman nenek 
moyang dan untuk 
penceghaan 
penyakit sendiri  
mereka sudah 
mengtahuinya 
karena merupakan 
tradisi turun 
temurun dari petani 
suku Mbojo 

Kesimpula yang dapatyaitu  
diambil dari pertanyaan 
yaitu petani suku mbjo 
sudah mengetahui dari 
dahulu dan merupakan 
suatu tardisi dan mereka 
apaham dengan pengunaan 
nyale. 

Apakah anda mengethaui seblumnya 
kalau nyale ini digunakan sebagai 
pencegahan DM dan sebagai 
pengobatan? 

Mubade mebnggo 
ake loa loi ka supu 
atau wati ita dho 
matoir. 

Badeni mbenngo 
ro,mo loa diloi kai 
suppu dan loa 
dikani loi kai 
makali rau. 

Kami telah 
menegthui bahwa 
myale bergunakan 
untuk penceghan 
DM serta berguna 
untuk obat juga. 

Kesimpulnya mereak 
memahami apa yang 
mereka konsumsi sebagai 
penecgahan dan 
pengobatan diliat dari 
penejlasnya , jadi 
masyrakat sangat 
mengetahui apa yang harus 
dilakukan dalam proses 
pencegahan dan 
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pengobatan. 

Bagaiamana cara mengelola nyale 
dalam proses tradisi bau nyale bagi 
etani suku Mbojo? 

kawara jha ngahi 
dou ma tua toina 
ampo jha kaimu 
bade ma taho ra 
iha tisis losa 
mbenggo re na 
bahaya kaim ndai 
ni nalosa dh sykur 
eda ngeri losa na 
taho baw ndai 
pala losia sia 
nandadi akkao au 
wali jha edeni 

lao losa mbenggo 
talao weha sama 
ni malu bade ndai 
aka loi nae pod 
aede bade kaikun 
sykur eda ngeri 
losa na taho baw 
ndai pala losia sia 
nandadi akkao au 
wali jha edeni 

Dahulu masyarakat 
suku Mbojo 
mayoritas adalah 
petani dari nenek 
moyang, menurut 
cerita dan mitologi 
dari leluhur kita 
untuk petani suku 
Mbojo memiliki 
keyakinan yang 
sangat luar biasa 
kalau Nyale ini 
dijadikan 
pencegahan DM, 
pertama dimakan 
secara langsung oleh 
mereka dan mereka 
selalu percaya akan 
nilai leluruh mereka, 
sebelum dimakan 
secara langsung ada 
ritual yang mereka 
lakukan mereka akan 
melaksanakan sholat 
berjamaah didekat 

Bukan hanya unttuk 
penyakit  DM melainkan 
penyakit lainnya dan yang 
harus kamu ketahui Nyale 
selalu melakukan 
pemindahan massal setiap 
satu tahun sekali dan selalu 
bulan ke-9 dan hati ke-19 
yaitu ganjil itu sudah 
menjadi hal yang lumrah 
bagi masayarakat kita dan 
mereka memprediksi nya 
dengan baik. Pencegahan 
DM ini masayarakat 
mengonsumsi secara 
langsung dan ada juga yang 
disimpan. 
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pantai sebelum 
mereka mengambil 
Nyale untuk 
dikonsumsi karena 
mereka percaya 
segala menunaikan 
sholat proses 
pengambilan Nyale 
akan berjalan lancar 

Bagaimana tradisi bau nyale dalam 
proses penyegahan DM? 

ngahi bha ina 
mada toina ngaha 
mbenggo a taho 
kone supu rbimu 
ede ku caru kaina 
aina dahu nee 
ndeka ngaha 
mebenggo 

taho kone supu 
rbimu ede ku caru 
kaina aina dahu 
nee ndeka ngaha 
mebenggo 

pertama saya ingin 
menyampaikan 
bahwa jawaban saya 
hampir sama dengan 
pak Ama, tetapi ada 
yang unik yang ingin 
saya kasih tahu 
bahwa Nyale ini 
bukan hanya 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat kita 
sajah, melainkan 
dimanfaat oleh 
masyarakat dilluar 
dari parado juga 
disebabkan karena 
ini Nyale hanya satu 
tahun sekali keluar 
dari laut, jadi orang 
berbondong-bondong 
ingin mengambil dan 
menyimpan ya 

petani suku Mbojo mereka 
percaya apa yang dimakan 
dari alam bisa dijadikan 
obat, biasanya pengolahan 
yang dilakukan oleh petani 
suku Mbojo itu dengan cara 
di pepes dan disimpan 
untuk dikonsumsi, dan ada 
juga dikeringkan dan 
difermentasi didalam botol-
botol, mereka percaya akan 
nilai yang ditanamkan le 
leluhurnya 
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dijadikan obat salah 
satunya yaitu tadi 
oencegahan DM, 
masayarakat kita 
percaya bahwa 
dengan dimaka 
langsung bisa 
dijadikan 
pencegahan 
penyakit, terus ada 
yang menyimpan ya 
juga untuk dijadikan 
obat dan dikonsumsi 
diolah dengan 
rempah sesuai ciri 
khas masyarakat 
petani suku Mbojo 

Mengapa petani suku mbojo dahulu 
percaya akan kahsiat nyale? 

dou matoi anan 
lao weha mbneggo 
diwii kabohina 
ngori ede na wii 
kone pila mbaa 
ncau kombi ake 
mebnggo re tiipi 
ngaha pala du 
jama mantoi na 
mbei na wii pahu 
ngaha loi mbenggo 
ake 

dou matoi anan 
lao weha mbneggo 
diwii kabohina 
ngori ede na wii 
kone pila mbaa 
ncau kombi ake 
mebnggo re tiipi 
ngaha pala du 
jama mantoi na 
mbei na wii pahu 
ngaha loi 
mbenggo ake 

Proses pengelolaan 
bau Nyale dalam 
proses tradisi bau 
Nyale bagi 
masyarakat suku 
Mbojo dilakukan 
pertama ritual adat, 
setelah ritual adat 
selesai varulah 
proses lain 
dilaksanakan, bagi 
kami masyarakat 
suku Mbojo ritual 
atau tradisi bau 

Kesimpulan karena 
terbukti kalau dikonsumsi 
badan berasa ringan dan 
kepercayaan masyarakat 
suku Mbojo proses makan 
Nyale adalah proses 
pembersihan penyakit 
selama 11 bulan itu mereka 
mempercayai akan 
dibersihkan kotoran dalam 
rumbuhnya 
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Nyale adalah proses 
yang dinantikan 
serta pengelolaan itu 
beragam ad ayang 
dimakan secara 
langsung ada yang di 
pepes ada yang 
disimpanikerungkan, 
difermentasi karena 
ini merupakan suatu 
kepercayaan dan 
untuk pengobatan 
DM sendiri kami 
percaya bahwa 
dengan memakan 
dapat mengobati 
penyakit DM 

Bagaimana poses pengobatan DM 
dalam hal ini pemnfaat nyale pada 
petani suku mbojo ? 

nahu mbeimu ke 
diloa ra bade 
kaimu au mbenggo 
ake bagi nami 
mantoire 
ndadikana loi bah 
dou dho, mbenggo 
ake sambaa sekali 
losana labo losa 
sia dhoke na losa 
wura kaciwi kaina 
edeku 

nahu mbeimu ke 
diloa ra bade 
kaimu au 
mbenggo ake bagi 
nami mantoire 
ndadikana loi bah 
dou dho, mbenggo 
ake sambaa sekali 
losana labo losa 
sia dhoke na losa 
wura kaciwi kaina 
edeku 

pengobatan yang 
dilakukan oleh 
petani terhadap 
DM itu dengan cara 
Nyale dikeringkan, 
setelah 
dikeringkan 
disimpan didalam 
botol untuk 
dijadikan 
persediaan, terus 
sebelum itu Nyale 
dicuci bersih diar 
mengalir, habis 

Kesimpuln pengobatan 
yang dilakukan oleh 
petani terhadap DM itu 
dengan cara Nyale 
dikeringkan, setelah 
dikeringkan disimpan 
didalam botol untuk 
dijadikan persediaan, 
terus sebelum itu Nyale 
dicuci bersih diar 
mengalir, habis dicuci 
dikeringkan dijemur 
setalah Nyale kering baru 
ditumbuk halus itu 
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dicuci dikeringkan 
dijemur setalah 
Nyale kering baru 
ditumbuk halus itu 
pegobatan yang 
dilakukan, ad ajuga 
yang dimakan 
secara langsung 

pegobatan yang 
dilakukan, ad ajuga yang 
dimakan secara langsung 
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Dokumentasi Peneitian  
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SURAT ETIK PENELITIAN 
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PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS 
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