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Nama : Dewi Trisnawati Kasri 

NIM : 60700117012 

Jurusan : Ilmu Peternakan 

Judul : Pengaruh Penambahan Tepung Daun 

Kelor (Moringa oleifera) dengan Level 

yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik 

Bakso Daging Broiler 

 

Daun kelor dalam bentuk tepung memiliki kandungan protein dan 

karbohidrat yang tinggi. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam pembuatan 

bakso berfungsi untuk mengemulsi lemak dan mempunyai kemampuan untuk 

mengikat air sedangkan kandungan protein yang tinggi dibutuhkan untuk 

menggantikan protein-protein daging yang hilang selama pemasakan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik bakso daging broiler. 

Penelitian bersifat eksperimen, menggunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 3 butir bakso dengan 

perlakuan yang diberikan (P0): 0% tepung daun kelor (Moringa oleifera), (P1): 2,5% 

tepung daun kelor (Moringa oleifera), (P2): 3% tepung daun kelor (Moringa 

oleifera), dan (P3): 3,5% tepung daun kelor (Moringa oleifera). Parameter yang 

diuji adalah Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenting, dan Daya Putus Daging (DPD). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan tepung daun kelor dalam bakso 

daging broiler tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap Daya Ikat Air 

(DIA), Daya Putus Daging (DPD) dan Daya Lenting. 

 
Kata kunci : Bakso, Daging Broiler, Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenting, 

Daya Putus Daging (DPD) dan Tepung Daun Kelor (Moringa 
oleifera) 
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Name : Dewi Trisnawati Kasri 

NIM : 60700117012 

Department : Animal Husbanry 

Thesis Title : Effect of Addition of Moringa Leaf Flour 

(Moringa oleifera) with Different Levels on 

the Physical Quality of Broiler Meatballs 

 

Moringa leaves in the form of flour have a high protein and carbohydrate 

content. The high carbohydrate content in the manufacture of meatballs serves to 

emulsify fat and has the ability to bind water, while the high protein content is 

needed to replace meat proteins lost during cooking. This study aims to determine 

the effect of the addition of moringa leaf flour (Moringa oleifera) with different 

levels on the physical quality of broiler meatballs.. The research was experimental, 

using a completely randomized design, with 4 treatments and 3 replication. Each 

replication used 3 meatballs with the given treatment (P0): 0% moringa leaf flour 

(Moringa oleifera), (P1): 2,5% moringa leaf flour (Moringa oleifera), (P2): 3% 

moringa leaf flour (Moringa oleifera), dan (P3): 3,5% moringa leaf flour (Moringa 

oleifera). Parameters tested were Water Holding Capacity (DIA), Resilience, and 

Meat Breaking Strength (DPD). The result showed that the addition of moringa leaf 

flour in broiler meatballs did not significantly affect (P>0,05) on the Water Holding 

Capacity (DIA), Meat Breaking Strength (DPD), and Resilience. 

 
Keywords : Broiler Meat, Elasticity, Meatballs, Meat Breaking Strength 

(DPD), Moringa leaf Flour (Moringa oleifera), and Water 

Holding Capacity (DIA) 
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PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Daging merupakan salah satu komoditas peternakan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani. Daging ayam merupakan daging unggas 

yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan sumber pangan 

yang memiliki kandungan gizi yang lengkap yaitu sebagai sumber asam amino 

esensial yang diperlukan tubuh manusia, sehingga baik untuk dikonsumsi (Fadilah 

dkk., 2007). Selain nilai gizi yang lengkap daging ayam mudah untuk didapatkan 

dan memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga daging sapi. 

produksi daging ayam sangat cepat karena dapat dipanen pada umur lima sampai 

enam minggu dengan bobot 1,7 sampai dengan 2 kg. 

Daging dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang menarik dengan 

aneka bentuk dan rasa yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan serta 

dapat meningkatkan nilai ekonomis tanpa mengurangi nilai gizinya. Salah satu 

produk olahan daging yang banyak ditemui di pasaran dan digemari masyarakat 

mulai dari anak-anak hingga dewasa adalah bakso. Bakso merupakan olahan 

makanan yang terbuat dari protein hewani seperti daging ikan, ayam, sapi yang 

dibumbui dan digiling halus. Penyelesaian bakso yaitu dibentuk bulat dan direbus 

hingga matang. Kandungan terbanyak dari bakso adalah protein dan karbohidrat 

(Nurlaela dkk., 2013). 
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bakso kelor 16,69% sesuai dengan standar SNI yaitu dengan jumlah minimal 9,0%. 

Hal ini dikarenakan daun kelor mengandung protein 6,7 gram per 100 g daun kelor 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut SNI 01-3818-1995, bakso produk olahan berbentuk bulatan yang 

diperoleh dari campuran daging ternak dengan komposisi daging lebih dari 50%. 

bakso daging mempunyai persyaratan yaitu kadar air maksimal 70% abu maksimal 

3 %, protein minimal 9, lemak minimal 2%. Perkembangan bakso dari masa ke 

masa sudah banyak mengalami perkembangan, dari bakso yang original, 

ditambahkan sayuran sampai yang diisi. Pembuatan bakso ayam ditambahkan 

dengan bahan-bahan tertentu yang mengandung komposisi kimia yang diharapkan 

dapat memenuhi gizi seimbang. Selain wortel, tepung sagu, tepung biji nangka dan 

rumput laut yang ditambahkan dalam pembuatan bakso, ada alternatif lain yang bisa 

ditambahkan dalam pembuatan bakso yakni daun kelor. Daun kelor mengandung 

banyak protein, vitamin dan mineral. 

Daun kelor merupakan daun majemuk bertangkai panjang, beranak gasal 

dan berbentuk bulat telur. Daun kelor biasanya digunakan untuk sayur bening, teh, 

serbuk dan lain-lain. Daun kelor tidak memiliki nilai jual. Padahal daun kelor 

memiliki banyak kandungan gizi dan terbukti secara ilmiah merupakan sumber gizi 

berkhasiat obat yang kandungannya melebihi kandungan tanaman lainnya. Daun 

kelor diyakini memiliki potensi untuk mengatasi kekurangan gizi, kelaparan, serta 

mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit di seluruh dunia. Kandungan zat 

besi yang tinggi dalam daun kelor juga dapat mengatasi kekurangan zat besi pada 

penyakit anemia (Krisnadi, 2013). 

Hasil penelitian Ulfa dan Ismawati (2016), menyatakan bahwa protein 
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pengaruh terhadap kualitas fisik bakso daging broiler? 

 

 

 

 

 

 

 

segar. Karbohidrat bakso kelor berjumlah 7,85%, hal ini menunjukkan bahwa bakso 

kelor dapat dijadikan sumber karbohidrat karena pemakaian tapioka sebanyak 15% 

dari total daging. Hasil uji bakso kelor memiliki kandungan protein, karbohidrat, 

kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B dan vitamin C yang lebih tinggi dari 

bakso biasa sehingga baik dijadikan makanan sehat. 

Pembuatan bakso biasanya ditambahkan bahan pengisi berupa tepung, ada 

beberapa jenis tepung yang sering digunakan dalam pembuatan bakso yaitu, tepung 

tapioka, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, tepung sagu dan tepung daun 

kelor. Tepung daun kelor mempunyai kandungan nutrisi yang sama dengan tepung 

sagu, yaitu mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat (pati) ini 

berfungsi untuk mengemulsi lemak dan mempunyai kemampuan mengikat air 

sedangkan protein yang tinggi dibutuhkan untuk menggantikan protein-protein 

daging yang hilang selama pemasakan sehingga diharapkan dengan penambahan 

tepung daun kelor pada adonan akan menghasilkan pengaruh terhadap kualitas 

bakso. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda 

terhadap kualitas fisik bakso daging broiler 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penambahan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda memberikan 



4 
 

 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda 

terhadap kualitas fisik bakso daging broiler.. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai cara meningkatkan kualitas bakso boiler dengan penambahan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) serta sebagai referensi bagi penelitian lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga adanya pengaruh penambahan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) terhadap kualitas fisik bakso daging broiler. 

HO: Penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda 

tidak dapat meningkatkan kualitas fisik bakso daging broiler. 

H1: Penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda 

dapat meningkatkan kualitas fisik bakso daging broiler. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Integrasi Al-Quran 

 

Bagi umat Islam Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua 

hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis 

ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat islam ini. Salah satu ilmu 

pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan. Ilmu peternakan 

merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bahkan 

beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. 

Allah swt. tidak hanya menciptakan manusia di muka bumi, namun Allah 

juga menciptakan hewan dan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk 

kehidupannya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling tinggi di muka bumi 

karena manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah swt. sehingga manusia dapat 

dikatakan sebagai makhluk Allah yang sempurna yang ada di muka bumi ini. Allah 

juga menciptakan hewan dan tumbuhan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, 

seperti hewan yang dimanfaatkan sebagai makanan yang mengandung sumber 

protein dan gizi untuk manusia begitu juga dengan tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kebutuhan pokok karena memiliki kandungan senyawa yang 

baik untuk tubuh. Tumbuhan dapat dikonsumsi secara langsung atau dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu, seperti sumber bahan pangan, bahan bakar (kayu 

bakar) dan bahan bagunan (Hikmah, 2018). 
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Buah dan sayuran merupakan makanan wajib untuk dikonsumsi oleh 

manusia karena mengandung sumber serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, buah 

dan sayur juga mengandung jenis mineral seperti Mg, K, Ca dan Fe. Setiap buah 

dan sayur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berbeda (Astawan, 2020). 

Semua ciptaan Allah swt. masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

berbeda. Kebanyakan tumbuhan boleh untuk dimakan mulai dari akar, buah, batang 

hingga daunnya. Dengan begitu tumbuhan adalah kepingan penting untuk 

keberlangsungan hidup manusia, begitupun untuk hewan juga membutuhkan 

tumbuhan (Shihab, 1994). 

Allah swt. menciptakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dengan 

bentuk yang beraneka ragam sebagai tanda kekuasaan-Nya, agar kita dapat 

mempelajari dan merenungi tentang penciptaan-Nya sebagaimana dalam firman 

Allah swt. dalam QS An-Nuur/24:45. 

 

     

 

                   

 

                       

 

 

    

  

 

 

Terjemahnya: 

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian 

dari hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya dan sebagian ada yang 

berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan 

empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2018). 
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Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menyebutkan 

kekuasaannya yang Maha Sempurna dan kerajaan-kerajaan-Nya yang Maha Agung 

dengan menciptakan berbagai jenis makhluk dalam bentuk, rupa, warna dan gerak- 

gerik yang berbeda dari unsur yang sama yaitu air. Ada yang berjalan dengan 

perutnya yaitu ular, ada yang berjalan dengan dua kaki yaitu manusia dan 

burung/ayam, ada yang berjalan dengan empat kaki seperti hewan ternak dan 

binatang-binatang lainnya. Allah swt. menciptakan dengan kekuasaan-nya, karena 

apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti 

tidak akan terjadi (Abdurrahim dkk., 2004). 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang 

baik-baik dan halal. Baik dari segi cara mendapatkan bahkan cara pengolahannya 

agar tidak membahayakan dan mengganggu sistem organ yang ada dalam tubuh. 

Buah dan sayur adalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber 

vitamin dan mineral yang berperan penting dalam pemenuhan nutrisi dalam tubuh, 

Untuk itu dianjurkan untuk memilih makanan yang mengandung nilai gizi yang 

baik agar bisa menunjang pertumbuhan hidup yang sehat, cerdas, kreatif dan 

produktif. Sebagaimana dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Maa‟idah/5:88. 

أ  ونمؤم ٨٨ ن
  َ
ن
ل 

 مت
 ي  ۦَ هَ  ب

 َ َ للَ  
ٱ
   َ  َ

َ لَ     َ 

ل
ٱ قوا  
 

وٱ
    َ  َ

 ت

  ط

َ  ي
 

 َ  ابا

لح
  َ  َ

ا 
ل  َ 

 ٱ مك َ َ للل
رز
 ق  
مم
 ا

و
ل   
ك
ل
 وا  

 

Terjemahnya: 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.” (Kementerian Agama RI, 2018). 
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Ayat ini berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang melakukan 

zuhud sehingga mereka mengharamkan barang yang halal seperti tidak makan 

daging. Menjauhi istrinya, dengan peristiwa itu maka ayat ini turun dan ditujukan 

kepada orang-orang mu‟min. untuk menuju kehidupan dunia mereka harus 

memakan semua makanan dengan cara yang halal dan juga baik. Sehingga dapat 

melakukan ibadah dengan sempurna. Jadi halal di sini berarti suatu yang 

diperbolehkan agama, sedangkan tayyiban berarti suatu kekuatan yang bisa untuk 

jalan ke dunia dan akhirat (Hamka, 1999). 

Berdasarkan tafsir Al-misbah ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya 

larangan mengharamkan apa yang halal. Ditegaskan bahwa adanya perintah 

memakan yang halal dan dengan demikian, melalui ayat ini yang menghasilkan 

makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala sesuatu yang halal. “Dan 

makanlah makanan yang halal”, maksudnya adalah bukan haram lagi baik, lezat, 

bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa “yang Allah telah rezekikan 

kepada kamu dan bertakwalah kepada Allah” maksudnya adalah dalam segala 

aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu‟minun yaitu orang-orang yang 

mantap keimanannya. 

Makhluk Allah swt. yaitu manusia adalah ciptaan-Nya yang paling mulia 

dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain. Islam selalu memberi peringatan 

kepada umatnya bahwa dia hanya salah satu ciptaan Allah swt. yang dibekali akal 

dan pikiran. Sehingga pikiran tersebut digunakan untuk mengolah apa saja dengan 

cara pengolahan yang baik dan tidak membahayakan orang lain, karena orang yang 
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melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain adalah tersebut sifat 

 
syetan. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-An‟am/6:142. 

طخ
   َ

 تَ  َ  و

  شلٱ
 َ

 َ  َ  طي

   َ  نَ 

عو

 ا  

  َ  َ
 ل

ت  
   َ  َ

تب  
 

 و

 ٱ مك َ َ للل
  َ
ق
 

 رز

مم
 ا
َ ك
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  َ

 

فو
  َ
ر
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 َ  اش

ٱ نمو
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ن

  َ
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ل
لوَ ح

ا َ  
 ة

 
 
 
 

Terjemahnya : 

٢٤١
 ني 

 مك

دع
   َ  َ

 و
 َ  بم

 ن  إ   ل   هۥ

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan 

ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama 

RI, 2018). 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah swt. yang artinya 

Allah swt. telah menciptakan binatang ternak yang dapat dijadikan sebagai binatang 

tunggangan dan ada juga yang dapat disembelih. Menurut suatu pendapat, bahwa 

yang dimaksudkan dengan hamullah adalah unta yang digunakan untuk 

mengangkut, sedangkan farasy adalah binatang yang lebih kecil darinya. Allah swt. 

memerintahkan umatnya untuk memakan makanan dari rezeki yang baik yaitu 

buah-buahan, tanaman, dan binatang ternak. Semua itu telah diciptakan Allah swt. 

dan dijadikan sebagai rizki bagi kalian semua. Allah swt. juga memerintahkan 

umatnya untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yaitu jalan dan 

perintahnya, seperti yang telah diikuti oleh orang-orang musyrik yang telah 

mengharamkan buah-buahan dan tanaman yang diberikan Allah swt. kepada 

mereka dengan semata-mata mengada-ada terhadap Allah swt. sesungguhnya 

syaitan adalah musuh bagi manusia (Abdurrahim dkk., 2004). 

Al-Quran telah banyak membahas tentang tumbuhan yang memiliki 

manfaat untuk manusia termasuk daun kelor (Moringa oleifera) yang dapat dibuat 



1
0 

 

 

menjadi tepung dan sebagai bahan tambahan ke dalam olahan makanan salah 
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satunya adalah olahan bakso ayam karena dilihat dari kandungan nutrisi daun kelor 

yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Salah satu ayat yang 

menjelaskan tentang tumbuhan Allah swt. berfirman dalam QS Thaha/20:53. 

 

                  g  

 

    

 

              
 

Terjemahnya: 

“(Tuhan) yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang 

telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit 

air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 

tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama RI, 

2018). 

 

Pada tafsir Al-Misbhah telah dijelaskan bahwa “Allah menurunka air dari 

langit, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang 

bermacam-macam” merupakan bagian dari hidayah Allah swt. kepada manusia dan 

hewan guna memanfaatkan buah-buahan da tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan 

bagi kelajutan hidupnya. Sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Allah swt. 

memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan agar turun tercurah dan 

untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Juga dalam firman-Nya “Dia 

yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan” yang mengisyaratkan 

bahwa pertumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan 

rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan 

betapa agung pentiptaan-Nya. 

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Dia (yang telah menjadikan bagi 

kalian) diantara sekian banyak makhluk Allah (bumi sebagai hamparan) 

mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan) tempat-tempat untuk berjalan (dan 



12 
 

 

 

 

 

 

 

Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Allah berfirman 

menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat-Nya, kepada 

nabi Musa dan dianggap sebagai khitab untuk penduduk Mekah. (Maka Kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuhan yang 

beraneka ragam). Lafal Syatta ini menjadi kata sifat dari lafal Azwaajan, 

Maksudnya yang berbeda warna dan rasa serta lainnya. Lafal Syatta ini adalah 

bentuk jamak dari lafal Syatitun, wazannya sama dengan lafal Mardha sebagai 

jamak dari lafal Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja Syatta artinya Tafarraqa atau 

berbeda-beda. 

B. Daging Ayam 

 

Ayam dipelihara terutama untuk digunakan daging dan telurnya dan 

merupakan sumber protein hewani. Konsumsi daging ayam mencapai hingga 30% 

dari konsumsi daging dunia. Konsumsi rata-rata per kapita daging ayam di dunia 

telah meningkat hingga empat kali lipat dari tahun 1960-an (11 kg pada 2003 

dibandingkan dengan 3 kg pada tahun 1963) (FAO, 2010). 

Daging ayam merupakan bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat 

karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Namun dapat mengalami kerusakan 

yang ditandai dengan adanya perubahan fisik serta perubahan kimia pada daging. 

Untuk memperlambat pertumbuhan mikroba, maka perlu dilakukan pengawetan 

dan penyimpanan yang baik pada daging segar maupun daging hasil olahan (Millan 

dan Sirante, 2020). 

Basri (2017), menyatakan broiler populer di Indonesia pada tahun 1980-an, 

dimana penguasa berencana untuk mengelakkan konsumsi daging ruminansia yang 
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pada saat itu semakin sulit keberadaanya. Hingga saat ini, ayam broiler telah dikenal 

masyarakat Indonesia dengan berbagai keunggulannya. Broiler dapat dipanen pada 

umur 5-6 minggu karena waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan 

menguntungkan, oleh karena itu banyak orang yang menjadikan beternak broiler 

sebagai pekerjaan sampingan. 

Tidak hanya waktu panen yang singkat, daging broiler merupakan makanan 

yang kaya akan protein, mineral, vitamin, lemak serta zat yang lain yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh. Dari waktu ke waktu konsumsi masyarakat terhadap daging 

ayam terkhususnya broiler terus mengalami peningkatan. Dilihat dari data statistik 

dari tahun 2012-2014 rata-rata konsumsi daging ayam broiler di Indonesia per 

kapita per minggu sebesar 0.078 Kg (BPS, 2014). 

Broiler merupakan sumber utama daging bergizi dan merupakan sumber 

protein hewani utama ternak dan produk unggulan. Broiler adalah salah satu jenis 

ayam yang memiliki kemampuan tumbuh cepat dan menghasilkan daging dalam 

waktu yang relatif singkat yaitu 4 sampai 7 minggu. Upaya peningkatan kualitas 

daging adalah salah satu penentu nilai bahan pangan akibat meningkatnya konsumsi 

daging ayam, khususnya daging broiler yang saat ini menjadi primadona di 

Indonesia dan preferensi konsumen (Hafid dkk., 2017). 

Daging broiler digemari banyak orang karena teksturnya yang elastis, ini 

berarti bahwa jika ditekan menggunakan jari, daging dengan cepat kembali seperti 

semula. Jika ditekan daging tidak terlalu lembek dan tidak berair. Daging segar 

memiliki warna agak kuning,tidak berbau amis, tidak berlendir/kental dan tidak 

menimbulkan bau busuk (Singgih, 2018). 
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Daging broiler adalah bahan pangan yang hampir disukai oleh semua orang 

karena harganya yang relatif murah dan mempunyai kandungan nutrisi tinggi 

dengan aroma dan rasa yang enak, serta tekstur dagingnya lunak. Komposisi kimia 

daging ayam terdiri dari air 65,95%, protein 18,6%, lemak 15,06%, dan abu 0,79% 

(Stadelman et al., 2021). Soeparno (2009), berpendapat bahwa komposisi kimia 

daging secara umum terdiri dari air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, 

karbohidrat 1,2%. 

Table 1. Komposisi Nutrisi Daging Broiler dalam 100 gram 

Kandungan Jumlah 

Protein (g) 22,00 

Lemak (g) 60,00 

Kalori (kkal) 404,00 

Kalsium (g) 13,00 

Fosfor (mg) 190,00 

Vitamin A (mg) 243,00 

Vitamin B1 (g) 0,80 

Vitamin B6 (g) 0,16 

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014. 
 

Daging ayam juga termasuk sumber protein yang baik, karena memiliki 

kandungan asam amino esensial yang lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh dalam 

perbandingan jumlah yang baik sehingga baik untuk dikonsumsi (Winedar dkk., 

2015). Menurut Jaya (2011), menyatakan bahwa asam amino yang membentuk 

rantai panjang ini disebut protein (polipeptida). Asam amino dibedakan menjadi 

tiga golongan yaitu asam amino esensial, semi esensial, dan non-esensial. Asam 

amino esensial adalah asam amino yang diperoleh dari luar tubuh karena sel-sel 

tubuh tidak dapat mensintesisnya. Asam amino semi esensial adalah asam amino 
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yang dapat menghemat pemakaian asam amino lainnya. Asam amino non-esensial 

adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh manusia dengan bahan 

baku asam amino lainnya. Kandungan asam amino daging ayam dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Table 2. Kandungan Asam Amino Daging Ayam 

Asam Amino Kandungan (%) 

Arginin 1,47 

Sistin 0,40 

Histidin 0,44 

Isoleusin 0,90 

Leusin 1,45 

Lisin 1,65 

Metionin 0,40 

Fenilalain 0,88 

Threonin 0,88 

Triptopan 0,18 

Valin 1,47 

Sumber: Fadilah dkk., 2007 
 

Daging broiler banyak mengandung nutrisi seperti protein, lemak, mineral, 

karbohidrat dan vitamin. Kandungan nutrisi yang tinggi pada daging broiler sangat 

baik untuk perkembangan mikroorganisme yang menyebabkan kebusukan dan 

kerusakan (Widiyartono dkk., 2016). Untuk itu perlu dilakukan pengolahan daging 

yang dapat meningkatkan masa simpan tanpa mengurangi kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam daging. 

Saat ini masyarakat Indonesia lebih mengenal daging broiler sebagai daging 

ayam potong yang biasa dikonsumsi karena nilai gizinya yang tinggi atau 

kandungannya yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Broiler mudah didapat, 
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dagingnya tebal dan teksturnya halus, lebih halus dari ayam kampung dan harganya 

terjangkau. Namun selain kelebihan, daging broiler juga memiliki kekurangan. 

Nilai kandungan gizi daging broiler yang cukup tinggi menjadikannya sebagai 

tempat perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk, sehingga kualitas daging 

akan mengalami penurunan dan daging menjadi mudah rusak (Singgih, 2018). 

Daging ayam merupakan salah satu pangan berprotein tinggi dan dapat 

diolah menjadi bakso karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, kurang 

menimbulkan alergi, aroma tidak tajam, dapat diproduksi dalam waktu yang lebih 

singkat dan harganya lebih murah bila dibandingkan dengan daging sapi. Total 

konsumsi daging unggas mencapai 65,5% dari total produksi daging nasional 

sebesar 2,07 juta ton (Tani, 2010). Setiap 100 gram daging ayam tanpa kulit 

mengandung 74,9 gram air, 23,2 gram protein, 1,6 gram lemak, 0,98 gram mineral 

dan 0,07 gram zat besi serta rendah lemak dan asam lemak tidak jenuh dan protein 

lebih tinggi dari daging sapi, kambing dan babi, oleh arena itu, berpotensi sebagai 

sumber nutrisi potensial yang ideal untuk anak kecil, orang paruh baya dan orang 

lanjut usia, penderita penyakit pembuluh darah jantung dan orang yang lemah pasca 

sakit (Widati dkk., 2012). 

Bahan pangan yang popular di masyarakat yang bisa diolah menjadi 

berbagai jenis produk yang menarik dan dapat memperpanjang masa simpan dan 

meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging broiler, adalah 

diolah menjadi bakso. Bakso adalah produk olahan daging yang dibuat dengan 

campuran pati dan bumbu tambahan yang dibentuk bulat dan dimasak hingga 

matang (BSN, 2014). 
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C. Bakso 

 

Bakso merupakan makanan yang bahan utamanya daging, baik daging sapi, 

ikan, udang, dan ayam. Umumnya berbentuk bulat menyerupai bola kecil sehingga 

orang barat menyebutnya meatball. Tekstur bakso yang kenyal dan memiliki cita 

rasa yang khas membuat bakso disukai oleh masyarakat mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa (Sutomo, 2013). Bakso menjadi makanan favorit di kalangan 

masyarakat karena cita rasa yang enak, harga yang relatif terjangkau dan 

mengandung nilai gizi yang baik. Jenis bakso yang sering dikonsumsi masyarakat 

yaitu bakso daging sapi, ayam, udang ataupun ikan (Zulkarnain dkk., 2013). 

Olahan makanan yang biasanya terbuat dari daging sapi giling, ayam atau 

ikan yang kemudian dicampur dengan bumbu untuk meningkatkan cita rasanya 

adalah Bakso. Tepung tapioka juga ditambahkan sebagai bahan pengisi, lalu bola- 

bola yang sudah dibentuk dimasukkan kedalam air mendidih. Bakso dicirikan tidak 

hanya oleh kandungan proteinnya yang tinggi, tetapi juga oleh rasanya yang khas 

dan enak (Manurung dkk., 2017). 

Bakso adalah produk gel dari protein daging, daging sapi, daging ayam, 

maupun daging ikan.Bakso dibuat dari bahan daging giling, tepung, garam, merica, 

bawang putih dan es batu dengan bentuk tertentu.Setelah dimasak bakso memiliki 

tekstur yang kenyal sebagai ciri spesifiknya. Mutu bakso sangat bervariasi, karena 

perbedaan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, proporsi daging 

dengan tepung dan proses pembuatan (Widya dan Murtini, 2017). 
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Salah satu produk olahan daging yang cukup dikenal dan digemari oleh 

semua lapisan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai sumber pangan yang cukup 

bergizi (Widati dkk., 2012). Olahan bakso umumnya menggunakan daging mentah 

dan tepung sebagai bahan bakunya. Daging yang paling banyak digunakan adalah 

daging sapi, ayam dan ikan, sedangkan tepung yang biasanya dipakai yaitu tepung 

tapioka (Kusnadi dkk., 2012). 

Mutu bakso dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusunnya yang tepat dan 

daging yang digunakan harus baik, segar dan pembuatan bakso sebaiknya dilakukan 

secara higienis (Wibowo, 2017) Bahan baku juga akan mempengaruhi mutu bakso 

yang dihasilkan. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kualitas bakso 

diantaranya adalah bahan-bahan tambahan yang digunakan serta cara memasaknya 

(Daniati, 2011). 

Table 3. Komposisi Kimia Bakso 

Komposisi Kimia Jumlah (%) 

Kadar Air 70 

Lemak Maksimum 10 

Protein Maksimum 11 

Kadar Abu Maksimum 3 

Sumber: Standar Nasional Indonesia-SNI 01-3818, 2014. 

 

Menurut Standar Nasional Indonesia (1995), bakso daging adalah produk 

makanan yang berbentuk bulat atau lainnya yang diperoleh dari campuran daging 

ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati (serealia) dengan atau tanpa 

penambahan bahan makanan lain, serta bahan makanan yang diijinkan. Kualitas 

bakso ditentukan oleh banyak sedikitnya campuran tepung yang ditambahkan, 

semakin banyak tepung yang digunakan kualitas bakso semakin rendah. 
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Table 4. Syarat Mutu Bakso Daging Berdasarkan SNI-3818-2014 

No Kriteria Gizi Satuan Persyaratan 

1 Keadaan bau 

Bau 

Rasa 

Warna 

Tekstur 

  

 - 
- 

- 
- 

Normal khas 

Gurih 

Normal 
Kenyal 

2 Air %b/b Maks 70,0 

3 Abu %b/b Maks 3,0 

4 Protein %b/b Maks 9,0 

5 Lemak %b/b Maks 2,0 

6 Boraks - Tidak boleh ada 

7 Bahan tambahan 
makanan 

Sesuai dengan SNI-01-02-1995 

8 Cemaran Logam 

Timbale (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

  

 Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Maks 2,0 
Maks 2,0 

Maks 40,0 

Maks 40,0 
Maks 0,03 

9 Cemaran arsen Mg/kg Maks 1,0 
10 Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

Bakteri coli from 

Escherichia coli 

Enterococci 

Clostridium perfringens 
Salmonella 

  

 Koloni/g 

AMP/g 

AMP/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

Maks 1 x 10
5
 

Maks 10 

< 3 

Maks 1 x 10
3
 

Maks 1 x 10
2
 

Negatif 
11 Staphylococcus aureus Koloni/g Maks 1 x 10

2
 

Sumber: Badan Standar Nasional, 2014. 
 

Bakso ayam merupakan bakso yang biasanya dibuat dari daging ayam 

dengan tambahan bumbu seperti bakso pada umumnya. Membuat bakso 

menggunakan daging ayam diharapkan memiliki tekstur yang empuk dibanding 

dengan bakso lain karena serat-serat daging ayam yang lebih kecil. Proses 

pembuatan bakso dilengkapi dengan bahan pengisi yang banyak mengandung 

amilosa dalam pati untuk menentukan kualitas bakso. Konsumen umumnya lebih 

menyukai bakso yang padat, elastis, dan kenyal, tidak terlalu keras atau lunak. Rasa 
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merupakan kriteria penting dalam menilai suatu produk pangan yang banyak 

melibatkan indera pengecap yaitu lidah (Daroni dan Eka, 2016). 

Pembuatan bakso terdiri dari empat langkah yaitu, penlumatan daging, 

pembuatan adonan, pembentukan bola bakso, pemasakan dan pengemasan. 

Pelumatan atau penggilingan dapat dilakukan secara manual atau elektrik. Semakin 

tinggi kecepatan mesin giling, maka adona yang terbentuk semakin baik. 

Menambahkan es batu dapat menambah air dan meningkatkan rendemennya. Batu 

es dapat digunakan sebanyak 10-15% dari berat daging atau 30% berat daging 

(Wibowo, 1995). 

Prosedur pembuatan bakso daging adalah sebagai berikut: 1) pelumatan 

daging, 2) pembuatan adonan, 3) pembuatan bola bakso dan 4) perebusan. 

Pelumatan atau penggilingan dapat menggunakan alat tangan atau dengan mesin 

seperti meat stirrer, mixer atau silent cutter. Untuk mencegah denaturasi protein 

selama penggilingan, es batu ditambahkan untuk menjaga suhu daging tetap rendah 

dan membantu membentuk tekstur bakso dan menambah air ke dalam adonan agar 

tidak kering selama proses pengolahan. Daging giling dicampur dengan tepung 

sagu dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Pencampuran dilakukan hingga 

homogen agar kualitas bakso tetap terjaga. Pencetakan bola bakso dapat dilakukan 

dengan tangan atau mesin. Bakso yang sudah dibentuk direbus dalam air mendidih 

sampai matang yang ditandai dengan bakso mengapung di atas permukaan air 

selama 15 menit. Bakso diangkat, ditiriskan dan didinginkan (Syamsul, 2017). 
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D. Tepung Daun Kelor 

 

Salah satu tanaman di Indonesia yang diduga memiliki kandungan 

antioksidan adalah kelor (Moringa oleifera). Tanaman kelor telah dikenal selama 

berabad-abad sebagai tanaman multiguna padat nutrisi dan berkhasiat. Kelor 

dikenal sebagai The Miracle Tree atau pohon ajaib karena terbukti secara alamiah 

merupakan sumber gizi berkhasiat yang kandungannya melebihi kandungan 

tanaman pada umumnya (Toripah et al., 2014). 

Kelor merupakan tanaman tropis yang mudah tumbuh di Indonesia dan 

berbagai daerah tropis di dunia. Pohon kelor memiliki ketinggian 7-11 meter. 

Tumbuhan ini merupakan pohon yang berakar kuat, batang tegak, mudah rapuh, 

berwarna putih keabu-abuan, permukaan kasar, kulitnya tipis dan cabang sedikit. 

Kelor memiliki bunga yang berwarna putih kekuning-kuningan yang keluar 

sepanjang tahun dan memiliki aroma harum yang khas. Buah kelor berbentuk 

segitiga dan panjang yang berukuran sekitar 20-60 cm, ketika masih muda berwarna 

hijau dan coklat ketika tua (Kustiani, 2013). 

Daun kelor sangat kaya akan nutrisi diantaranya kalsium, protein, vitamin 

A, vitamin B, dan vitamin C. selain itu daun kelor juga mengandung berbagai 

macam asam amino antara lain asam asparat, asam glutamant, alanine, valin, 

isoleusin, leusin, lisin, histidine, lisin, venilalanin, triftopan, arginine, methionine 

dan sistein. Daun kelor juga mengandung antioksidan dan antimikroba tinggi yang 

disebabkan adanya kandungan asam askorbat, flavonoid, phenolic, dan karatenoid 

(Aminah dkk., 2015). 
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Menurut Krisnadi (2015), bahwa klasifikasi ilmiah dari tanaman kelor 

(Moringa oleifera) adalah sebagai berikut: 

Kingdom       : Plantae 

 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Dicotyledoneae 

 

Ordo : Capparales 

 

Familia : Moringaceae 

 

Genus : Moringa 

 

Spesies : Moringa oleifera 

 

Pohon kelor memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia (Handayani, 

2013). Pohon kelor merupakan makanan yang bergizi dan dapat digunakan untuk 

keperluan pengobatan dan industri, dan hampir setiap bagian dari pohon kelor 

memiliki nilai gizi dan khasiat. Salah satu diantara bagian tersebut adalah daun 

kelor yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, direbus, digoreng dan dihaluskan 

menjadi tepung (Kustiani, 2013). Di Indonesia kelor hanya digunakan sebagai 

menu sayuran padahal selain dikonsumsi dalam bentuk segar, kelor dapat 

digunakan dalam bentuk bubuk atau tepung, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan fortifikasi untuk mensuplai nutrisi pada berbagai produk pangan seperti 

nugget, cake, pudding, brownies, bakso dan olahan lainnya. 
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Daun kelor dapat dijadikan sebagai tepung daun kelor yang bertujuan untuk 

memberikan daya simpan yang lebih lama dan juga memudahkan untuk 

menambahkan ke berbagai macam produk pangan (Kustiani dkk., 2017). Sehingga 

tepung daun kelor dapat digunakan sebagai fortifikan untuk menambah kandungan 

nutrisi dari bahan pangan (Aminah dkk., 2015). Kandungan nutrisi tepung daun 

kelor dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Table 5. Kandungan Nutrisi Daun Kelor 

Zat Gizi Kandungan 

Kalori 92 

Protein (g) 6,7 

Lemak (g) 1,7 

Phosphor (mg) 70 

Serat (g) 0,9 

Karbohidrat (g) 12,5 

Kalsium (mg) 440 

Vitamin B1 (mg) 0,06 

Vitamin B2 (mg) 0,05 

Vitamin B3 (mg) 0,8 

Vitamin C (mg) 220 

Vitamin E (mg) 448 

Sumber: Gopalakrishan et al., 2016. 
 

Krisnadi (2015), menyatakan bahwa daun kelor merupakan sumber yang 

kaya β-karoten, protein, vitamin C, kalsium, kalium, dan serta merupakan sumber 

antioksidan yang baik karena berbagai jenis senyawa antioksidan terdapat pada 

daun kelor. Di sisi lain, Einsenbrand (2005), mengemukakan bahwa tepung daun 

kelor masih memiliki kandungan protein sebanyak 26,67% dalam 100% bahan 

kering sehingga dapat menjadi bahan pangan sumber protein. Penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Dewi dkk., (2014), menemukan bahwa jumlah protein yang 

terkandung di dalam daun kelor mencapai 27%. 

Tanaman menghasilkan senyawa sekunder yang juga dikenal sebagai 

metabolit sekunder tanaman yang digunakan untuk perlindungan ekologis dari 

serangga, mikroorganisme, predator, dan bahkan spesies tanaman lainnya (Hifizah, 

2020). Daun kelor mengandung senyawa sekunder antara lain saponin, tannin, dan 

asam fitat. Saponin memiliki karakteristik berupa buih dan sangat mudah larut 

dalam air. Saponin mengandung triterpenoid atau steroid aglycone dan satu atau 

lebih rantai gula dan memiliki rasa yang pahit. Rasa pahit ini dapat dikurangi 

melalui proses pencucian atau pengeringan daun dengan sinar matahari (Hifizah 

dkk., 2021). 

Daun kelor dapat dijadikan serbuk atau tepung agar lebih awet dan mudah 

disimpan. Tepung daun kelor dapat ditambahkan sebagai campuran makanan 

karena merupakan suplemen makanan bergizi atau bisa dikatakan karena tepung 

daun kelor memiliki nilai gizi yang baik (Kusniati, 2013). 

Menurut Zakaria dkk., (2012), menyatakan cara membuat tepung daun kelor 

yaitu dengan menggunakan daun kelor yang muda yang diambil dari pohonnya 

yang kurang lebih yang dibawah pucuk sampai dengan tangkai ke tujuh yang masih 

hijau walaupun daun tua dapat digunakan yang petik belum daun tersebut belum 

menguning. Selanjutnya daun kelor dirunut dari tangkai daunnya, kemudian ditebar 

di atas rak jemuran oven atau di atas kawat dan diatur ketebalannya sedemikian 

rupa, lalu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu kurang lebih 45
o
C selama 

kurang lebih 24 jam atau sampai daun kelor sudah cukup kering. Daun kelor yang 
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sudah kering dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 

untuk memisahkan batang-batang kecil yang tidak bisa hancur dengan blender dan 

selanjutnya disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara. 

Table 6. Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor 

Komponen Kandungan (%) 

Kadar air (%) 7,5 

Protein (g) 27,1 

Lemak (g) 2,3 

Karbohidrat (g) 38,2 

Serat (g) 19,2 

Kalori (kcal/100g) 205 

Kalsium (mg) 2003 

Kalium (mg) 1324 

Vtamin C (Ascorbid acid) (mg) 17,3 

Vitamin A (B Caratene) (mg) 16,3 

Vitamin B1 (Thiamin) (mg) 2,64 

Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) 20,5 

Vitamin E (Tocopherol) (mg) 113 

Sumber: Aminah dkk., 2015. 
 

Daun kelor dalam bentuk tepung mengandung beberapa zat hipotensif, 

antikanker, dan antibacterial antara lain, niazimicin, pterygospermin. Selain itu 

daun kelor mengandung zat antioksidan antara lain sitosterol dan Glucopyranoside. 

Daun kelor juga merupakan sebagai suplemen nutrisi yang dianggap sebagai 

suplemen protein dan kalsium. Berbagai penelitian menemukan bahwa pada daun 

kelor terdapat komposisi vitamin A, B, C, dan kalsium, zat besi dan protein yang 

tinggi (Sarjono, 2016). 
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Daun kelor dalam bentuk kering mengandung antinutrisi yaitu tannin 0,3%, 

saponin 6,4%, asam fitat 2,3%, dan total phenol 2,7% dan akan berkurang jika telah 

diekstrak menjadi tepung (Astuti dkk., 2018). Zat antinutrisi yang terkandung 

dalam daun kelor adalah senyawa yang sangat kompleks sehingga sulit untuk 

dicerna (Richter et al., 2021). 

Tepung kelor kaya akan protein, mineral dan vitamin. Kelebihan dari 

penambahan tepung kelor ini bisa meningkatkan kualitas dari bakso (Aminah dkk., 

2015). Karena kelor memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi 

sehingga dapat meningkatkan kekenyalan pada bakso. 

Tepung daun kelor memiliki kadar air sekitar 7,5%. Tepung daun kelor 

memiliki kemampuan mengikat air yang dipengaruhi oleh kandungan polisakarida 

dalam dinding sel tanaman, ikatan intermolekul polisakarida, lignifikasi dinding 

sel, dan bentuk fisik dari tanaman. Semakin kecil ukuran partikel tanaman maka 

kemampuan mengikat airnya akan menurun. Daun tanaman yang mengalami proses 

pengeringan dan penggilingan tidak memiliki kemampuan mengikat air yang cukup 

tinggi seperti daun-daunan segar (Serena dan Bach, 2018). 

E. Penilaian Kualitas Fisik 

 

Berdasarkan Strandar Nasional Indonesia (SNI 01-3818-1995) yang 

berhubungan dengan syarat mutu kandungan gizi bakso terdiri dari kadar air tidak 

boleh lebih dari 70%. Tekstur bakso ditentukan oleh kadar air, kadar lemak dan 

jenis karbohidrat. Kandungan air yang tinggi akan menghasilkan bakso dengan 

tekstur yang lembek, begitu juga dengan kadar lemak yang tinggi akan 

menghasilkan bakso dengan tekstur yang berlubang (Octaviani, 2002). Kualitas 
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bakso dapat dilihat dari karakteristik fisik seperti pengukuran ph, daya ikat air, 

susuk masak dan kekenyalan bakso. 

1. Daya Ikat Air (DIA) 

 

Daya ikat air adalah kemampuan daging untuk menahan air yang terdapat 

dalam jaringan. semakin tinggi persentase daging pada bakso maka semakin tinggi 

pula daya ikat air yang dihasilkan. Faktor yang menyebabkan tingginya nilai WHC 

adalah kandungan air, protein dan kandungan garam. Daya ikat air diukur 

menggunakan metode Hamm yaitu dengan menimbang sampel sebanyak 0,3 g 

sampel ditekan selama 5 menit menggunakan beban 35 kg, selanjutnya daerah yang 

tertutup sampel bakso dan luas daerah basah disekitarnya ditandai dan diukur 

dengan planimeter untuk memperoleh nilai mgH2O. Nilai mgH2O digunakan untuk 

menghitung kadar air bebas, dan nilai daya ikat air diperoleh dari selisih antara 

kadar air total dan kadar air bebas (Kartikasari, 2020). 

Daya ikat air (DIA) daging adalah kemampuan daging untuk mengikat air 

selama ada pengaruh dari luar misalnya pemotongan daging, penggilingan dan 

tekanan. Pembentukan gel dengan DIA yang tinggi dipengaruhi oleh konsentrasi 

kation. Kation berfungsi sebagai aktivator proses pembentukan gel. Daging dengan 

daya ikat air rendah akan kehilangan banyak cairan, Sehingga terjadi kehilangan 

berat. Semakin kecil nilai daya ikat air, maka susut masak daging semakin besar, 

sehingga kualitas daging semakin rendah karena banyak komponen-komponen 

terdegradasi (Soeparno, 2009). 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Lama pemasakan dapat mempengaruhi kandungan nutrisi daging. 

Penurunan daya ikat air disebabkan oleh terjadinya proses denaturasi dan 

depolimerisasi serta peningkatan solubilitas protein karena tekanan dan lama 

perebusan menyebabkan terjadinya kerusakan dan perubahan struktur protein otot 

terutama pada aktin dan miosin. Kerusakan aktin dan miosin menyebabkan 

penurunan kemampuan protein otot untuk mengikat air (Domiszewski et al., 2011). 

Daya ikat air dipengaruhi oleh kadar protein, salah satu fungsi protein 

adalah mengikat air. Jika protein mengalami denaturasi akibat pemanasan atau 

perebusan maka kekuatan untuk mengikat air rendah sehingga nilai daya ikat air 

menurun (Soeparno, 2005). Menurut Wahab dkk., (2013), menyatakan tidak adanya 

penambahan ion kalium mengakibatkan fraksi protein tidak dapat ditarik untuk 

menangkap molekul air pada saat perebusan, sehingga kondisi tersebut 

mengakibatkan nilai DIA yang dihasilkan cukup bervariasi di antara perlakuan. 

penurunan DIA oleh protein daging dapat disebabkan oleh penurunan pH dan 

denaturasi protein sarkoplasmik, atau ATP (Adenosin Trifosfat) menjadi habis. 

Bunnet et al (2021), menyatakan bahwa kelor kaya akan senyawa yang 

mengandung gula sederhana ramnosa dan kelompok yang cukup unik dari senyawa 

yang disebut Glucosinolates dan Isothiocylates. Sedangkan menurut Ockreman 

(2009), menyatakan tepung berpati dapat mengikat air karena mempunyai 

kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. 

Kandungan karbohidrat dalam daun kelor segar sebesar 13,4% (Gopalan, 

2010). Hal tersebut yang membuktikan bahwa kandungan pati dalam daun kelor 

cukup tinggi dan dapat meningkatkan daya ikat air sehingga bila pati dipanaskan 
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akan terjadi ketidakseimbangan secara cepat pada granula pati sampai memecah 

ikatan molekul dan sisi hidrogen akan mampu mengikat air dalam jumlah banyak 

(Prada dkk., 2021). 

Tepung daun kelor memiliki kemampuan mengikat air yang dipengaruhi 

oleh kandungan polisakarida dalam dinding sel tanaman, ikatan intermolekul 

polisakarida, lignifikasi dinding sel, dan bentuk fisik dari tanaman. Semakin kecil 

ukuran partikel tanaman maka kemampuan mengikat airnya akan menurun (Serena 

dan Bach, 2018). 

2. Daya Lenting 

 

Pengukuran daya lenting sangat berpengaruh dengan kekenyalan bakso. 

Bakso yang memiliki kekenyalan yang tinggi akan memiliki kelentingan yang 

tinggi, sebaliknya bakso dengan kekenyalan rendah akan memiliki kelentingan 

yang rendah pula (Riskayanti, 2018). 

Daya lenting merupakan salah satu teknik untuk melihat daya pantul bakso 

ketika dijatuhkan pada suatu permukaan rata dari suatu ketinggian. Untuk menguji 

kelentingan bakso terlebih dahulu dibuat dalam bentuk bulatan-bulatan seperti 

bakso. Pengukuran daya lenting dilakukan dengan cara menjatuhkan bakso pada 

ketinggian 50 cm sebanyak 5 buah dengan menggunakan gelas ukur kaca. Adapun 

pembagian skalanya yaitu nilai 2,00–3,35 (1/kurang), 3,36–4,50 (2/cukup), 4,51– 

5,75 (3/baik), 5,76–7,00 (4/terbaik). Pembagian skala bertujuan untuk 

menghilangkan bias antara jarak pantul dengan tinggi pantulan (Abustam, 2009). 

Daya lenting merupakan salah satu teknik untuk melihat daya pantul bakso 

ketika dijatuhkan pada suatu permukaan rata dari suatu ketinggian. Semakin tinggi 
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daya pantul yang dihasilkan, maka kekenyalan bakso semakin baik (Syam dkk., 

2019). Produk olahan bakso biasanya ditambahkan bahan pengisi seperti tepung 

yang digunakan untuk industri makanan sebagai pengikat air adonan bakso. Bahan 

pengisi merupakan material bukan daging yang ditambahkan ke dalam produk 

olahan daging. Bahan pengisi umumnya memiliki kandungan protein yang rendah 

dan karbohidrat yang tinggi, sehingga memiliki daya emulsi lemak dan daya 

pengikat air yang tinggi (Rosita dkk., 2015). 

Rendahnya daya ikat air yang disebabkan oleh kandungan air banyak keluar 

selama pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat dan bakso yang 

dihasilkan pun kurang kenyal (Komariah dkk., 2019). Menurut Sundari dkk., 

(2015), bahwa faktor lain yang mempengaruhi kekenyalan bakso yaitu penurunan 

kadar air akibat peningkatan suhu pada saat perebusan. Dimana kadar air tersebut 

akan menguap. 

Penambahan pasta kelor menyebabkan berkurangnya kemampuan pati 

menyerap air sehingga mengurangi pembentukan gelatinisasi pati (Prada dkk., 

2021). Menurut Hastuti dan Maflahah (2015), juga menyatakan bahwa penambahan 

daun kelor pada produk akan memiliki tekstur yang keras, semakin banyak 

penambahan tepung maka semakin banyak air yang akan bereaksi dengan tepung 

dan membentuk gel. Maka akan menghasilkan tekstur pada pada produk menjadi 

keras. Lee dan Lin (2008), juga menyatakan bahwa kandungan serat pangan yang 

tinggi juga dapat meningkatkan kekerasan. 
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3. Daya Putus Daging (DPD) 

 

Daya putus daging (DPD) merupakan indikator penilaian keempukan 

dengan menggunakan CD-Shear force. Nilai DPD yang rendah mengindikasikan 

bahwa produk yang diukur memiliki keempukan yang tinggi. Menurut Wahab dkk., 

(2013), salah satu hal yang memungkinkan menjadi penyebab perlakuan tidak 

berpengaruh nyata adalah karena produk yang diukur adalah bakso. Produk bakso 

merupakan produk hasil olahan daging yang telah mengalami proses pendinginan, 

penggilingan dan pemasakan yang memungkinkan jaringan-jaringan ikat sudah 

banyak yang mengalami kerusakan. Salah satu komponen utama yang menentukan 

keempukan adalah jaringan ikat. faktor postmortem yang diantaranya meliputi 

proses metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan pembekuan termasuk faktor lama 

dan temperatur penyimpanan dan metode pengolahan, termasuk metode pemasakan 

dan penambahan bahan empuk mempengaruhi keempukan produk. 

Wibowo (1995), menyatakan bahwa tingkat keempukan dapat disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu kandungan protein, kadar air, dan kadar lemak dari masing- 

masing bahan penyusun. Menurut Pandisurya (2012), bahwa keempukan bakso 

dipengaruhi oleh jumlah tepung yang ditambahkan kedalam adonan bakso. 

Peningkatan kadar air juga dapat menyebabkan bakso menjadi lembek. Soeparno 

(2005), juga menyatakan bahwa besar kecilnya daya ikat air dapat mempengaruhi 

warna (Color), tekstur (Texture), kekenyalan (Firmness), kesan jus (Juiciness), dan 

keempukan (Tenderness). 
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Sebagai Pengenyal Alami Bakso Daging Broiler. Penelitian ini memiliki dua tujuan 

yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan rumput laut (Euchema Cottonii) 

 

 

 

 

 

 

 

Tepung daun kelor mengandung enzim protease. Enzim protease berkaitan 

dengan keempukan dan merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat 

terjadinya hidrolisis protein menjadi peptida sehingga menghasilkan daging yang 

lebih empuk (Murtini dkk., 2003). Menurut Komariah dkk., (2019), menyatakan 

bahwa kriteria-kriteria daya putus daging yaitu jika dibawah 3,3 kg/cm
2
 sangat 

empuk, 3,3-5,0 kg/cm
2
 empuk, 5,0-6,7 kg/cm

2
 agak empuk, 6,7-8,42 kg/cm

2
 agak 

alot, dan 8,42-10,12 alot dan diatas 10,2 sangat alot. 

F. Kajian Terdahulu 

 

Riskayanti (2018), Pengaruh penambahan tepung sukun (Artocarpus 

communis) terhadap kualitas bakso daging ayam. Bertujuan untuk mengetahui 

kualitas bakso daging ayam ditinjau dari uji organoleptik persentase yang optimal 

dari penambahan tepung sukun pada pembuatan bakso daging ayam. Metode yang 

digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 

Setiap ulangan menggunakan 5 biji bakso dengan Perlakuan (P0): 0% tepung sukun 

(Artocarpus communis), Perlakuan (P1): 25% tepung sukun (Artocarpus 

communis), Perlakuan (P2): 50% tepung sukun (Artocarpus communis), Perlakuan 

(P3): 75% tepung sukun (Artocarpus communis). Hasil penelitian yang didapat 

yaitu terdapat pengaruh penambahan tepung sukun (Artoccapus cummonis) dengan 

level yang berbeda terhadap kualitas bakso organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan 

warna) bakso daging ayam. 

Srinovitasari (2018), Penambahan Rumput Laut Merah (Euchema cottonii) 
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aroma dan rasa). 

 

 

 

 

 

 

 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pengenyal bakso ayam dan formulasi yang tepat 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengenyal bakso ayam. Penelitian ini 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 

kali ulangan. Setiap perlakuan yakni P0: 0% rumput laut Eucheuma Cottonii, P1: 

25% rumput laut Eucheuma Cottonii, P2: 50% rumput laut Eucheuma Cottonii, P3: 

75% rumput laut Eucheuma Cottonii dan P4: 100% rumput laut Eucheuma Cottonii. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan rumput laut Eucheuma Cottonii 

terdapat pengaruh terhadap kekenyalan bakso ayam. Kemudian formulasi 

penambahan rumput laut Eucheuma Cottonii yang tepat digunakan sebagai 

pengenyal bakso ayam adalah 50% berat daging ayam dengan menggunakan 

formula standar pembuatan bakso. 

Cahyaningati dan Sulistiyati (2020), Pengaruh Penambahan Tepung Daun 

Kelor (Moringa Oleifera Lamk) Terhadap Kadar Β-Karoten Dan Organoleptik 

Bakso Ikan Patin (Pangasius Pangasius). Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh dari penambahan tepung daun kelor terhadap kadar β- 

karoten, organoleptik pada bakso ikan patin. Metode yang digunakan adalah 

metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) sederhana dengan 4 perlakuan dan 5 kali 

ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu P0: 0% tepung daun kelor, P1: 2,5% 

tepung daun kelor, P2: 5% tepung daun kelor , P3: 7.5% tepung daun kelor. Hasil 

penelitian menunjukkan penambahan tepung daun kelor pada bakso ikan patin 

terdapat pengaruh pada kadar β-karoten dan organoleptik (kenampakan, tekstur, 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

B. Materi Penelitian 

 

1. Alat 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ayakan, baskom, blender, 

buku catatan, cawan petri, CD Shear force, cutter, filter paper press, food 

processing machine, grinder (mesin penggiling daging), gelas ukur, gunting, kertas 

grafik, kertas saring, kompor gas, label, mistar 50 cm, panci, piring, plastik glove, 

plastik klip, pulpen, saringan, sendok, talang, talenan, timbangan analitik dan tissu. 

2. Bahan 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daging ayam giling 1000 

g, tepung daun kelor (Moringa oleifera), tepung tapioka, bawang goreng, bawang 

putih secukupnya, merica bubuk, garam, gula, es batu, dan penyedap rasa. 

Komposisi bahan pengisi, bumbu dan es batu dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Table 7. Komposisi Bahan Pembuatan Bakso dengan Penambahan Tepung Daun 

Kelor (Moringa oleifera) 

Bahan Penelitian Komposisi (gram) Rasio (%) 

Daging Ayam 1000 100 

Tepung Daun Kelor 25; 30; 35 2,5; 3; 3,5 

Tepung Tapioka 250 25 

Bawang Putih 25 2,5 

Merica 8 0,8 

Masako 10 1 

Garam 20 2 

Es Batu 150 15 

Telur 10 1 

Sumber: Data Primer, 2021 

 

C. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendali. 

D. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

P0: Adonan bakso daging broiler (Kontrol) 

 

P1: Adonan bakso daging broiler + 2,5% tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

P2: Adonan bakso daging broiler + 3% tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

P3: Adonan bakso daging broiler + 3,5% tepung daun kelor (Moringa oleifera) 
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E. Prosedur Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan 

 

Sebelum penelitian ini dilakukan alat dan bahan dipersiapkan terlebih 

dahulu. Daging broiler yang digunakan sebanyak 1000 gram yang dipisahkan dari 

tulang dan lemaknya yang kemudian dipotong kecil-kecil bertujuan untuk 

memudahkan pada saat proses penggilingan menggunakan mesin penggiling 

sampai halus. Tepung daun kelor dan tepung tapioka ditimbang sesuai dengan 

persentase yang telah ditentukan dan dipisahkan berdasarkan perlakuan yang akan 

dilakukan, es batu, telur masing-masing 1 butir, selain itu bahan tambahan untuk 

memperkaya rasa pada bakso juga disediakan seperti bawang putih, bawang merah, 

merica, garam. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

a. Pembuatan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera): Daun kelor dipetik dari 

tangkai yang muda yaitu mulai dari tangkai daun pertama (di bawah pucuk) 

sampai tangkai keenam yang masih hijau dan segar. Daun yang sudah dipetik 

dipisahkan antara daun dan tangkainya dan dicuci, kemudian daun kelor di 

tebar diatas ayakan secara merata kemudian dijemur di tempat yang teduh atau 

tidak terkena cahaya matahari langsung selama kurang lebih 3 hari, daun kelor 

yang kering dihancurkan menggunakan blender dan disaring menggunakan 

saringan kemudian hasil saringan disimpan dalam plastik. 

b. Pembuatan bakso: Daging broiler yang telah digiling, dimasukkan kedalam 

Food processing machine untuk mencampurkan tepung tapioka, bumbu, telur 

dan es batu yang bertujuan untuk melarutkan bahan-bahan dan bumbu serta 
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mendistribusikan secara merata bahan tersebut dengan daging. Kemudian 

ditambahkan tepung daun kelor sebanyak 0%, 2,5%, 3% dan 3,5% setiap 

perlakuan. Kemudian dicampur kedalam adonan sampai homogen. Setelah 

bahan telah menjadi adonan kemudian dibentuk menjadi bola-bola bakso 

dengan menggunakan tangan. Bola-bola bakso tersebut direbus dalam air 

mendidih selama 15 menit dengan suhu 60-80
o
C, kemudian diangkat lalu 

ditiriskan dan didinginkan kemudian dimasukkan dalam plastik klip. Setelah 

itu dilakukan pengukuran atau pengujian. 
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Daging ayam 

Pemisahan daging dari kulit, lemak dan tulang 

Penggilingan/penghalusan dan 

penimbangan daging broiler dan bumbu 

Pencampuran daging giling dan bumbu 

Penambahan tepung daun kelor 0%, 2,5%, 3%, dan 3,5% 

Pembentukan bakso 

Perebusan dengan suhu 60⁰C – 80⁰C selama 15 menit 

 

 

 

 
Pengamatan Daya ikat air, daya lenting dan daya putus daging 

Penirisan dan pendinginan 

 

 

 

 

 

Berikut adalah diagram alir pembuatan bakso daging ayam dengan 

 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung 

Daun Kelor (Moringa oleifera) 
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F. Parameter Yang Diukur 

 

1. Daya Ikat Air 

 

Daya Ikat Air (DIA) (%). Analisis DIA menggunakan metode Hamm 

(Soeparno, 1994). Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram. Sampel dibungkus dengan 

kertas saring. Sampel yang terbungkus di press di antara 2 plat dengan dengan 

beban 35 kg selama 5 menit menggunakan alat modifikasi Filter Paper Press. 

Kertas saring diletakkan di bawah kertas kalkir dan area yang terbentuk kemudian 

dibuat sketsa. Nilai DIA sampel daging dihitung dengan persamaan. 

Daya Ikat Air (%) = 𝐷 
𝑇 

× 100% 

 

Keterangan: 

 

D: Luas sampel daging 

T: Luas area total 

Pengukuran Daya Ikat Air menggunakan metode Hamm (Soeparno, 1994), 

Daya ikat air (WHC) diatas diukur dengan menggunakan metode FPPM (The Filter 

Paper Press Method). 

2. Daya Lenting 

 

Uji Daya Lenting (cm). Daya lenting menggunakan gelas ukur sebagai 

tempat tempat lentingan bakso. Pengukuran daya lenting bakso dilakukan dengan 

cara menjatuhkan bakso pada ketinggian 50 cm. Tinggi pantulan dari masing- 

masing bakso dikonversi kedalam 4 skor. Skor 1 merupakan daya lenting kurang, 

skor 2 merupakan daya lenting agak kurang, skor 3 merupakan daya lenting agak 

baik, skor  4 merupakan daya lenting baik (Abustam dkk., 2009). 
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3. Daya Putus Daging 

 

Sampel uji untuk analisis DPD dibentuk sesuai dengan model lubang 

(silinder) pada alat pemutus serat daging (CD-Shear Force) dengan berat 2 gram. 

Sampel daging dimasukkan pada lubang dengan arah sejajar pada serat daging. 

Tuas alat ditarik ke bawah memotong tegak lurus terhadap serat daging. Hasil beban 

tarikan akan terbaca pada skala dengan satuan kilogram (kg) (Abustam, 2009). 

Menurut Soeparno (2005), bahwa tingkat keempukan ditentukan dari nilai daya 

putusnya dalam kg/cm2. Keempukan daging dapat dihitung menggunakan rumus : 

Daya Putus (A)= 𝐴1 
𝐿 

 

Keterangan : 

 

A 

1 

: Beban Tarikan (Kg/cm
2
) 

L : Luas Penampang Sampel (π.R
2
 = 3,14 x 0,6352 = 1,27 cm

2
) Π = 

3,14 

A : Daya Putus 
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G. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara sidik ragam. Apabila perlakuan 

berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat perbedaan 

terhadap setiap sampel perlakuan (Steel dan Torrie, 1991). 

Yij = μ + αi + ϵij 

 

Keterangan: 

 
Yij : Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian probiotik 

ulangan ke-j. 

Μ : Nilai rata-rata sesungguhnya 

Αi : Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i 

ϵij : Galat i = P0, P1, P2, (perlakuan); j = 1,2,3 (ulangan) 



 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil uji kualitas fisik bakso daging ayam dengan penambahan tepung daun 

kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda yaitu P0: 0% tanpa tepung daun 

kelor (Moringa oleifera), P1: 2,5% tepung daun kelor (Moringa oleifera), P2: 3% 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) dan P3: 3,5% tepung daun kelor (Moringa 

oleifera), disajikan pada Tabel 8. sebagai berikut: 

Table 8. Hasil Analisis Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler dengan Penambahan 

Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) 
  Perlakuan   

Variabel 
P0 P1 P2 P3 

Nilai P 

DIA (%) 13,24 14,17 13,15 11,76 >0,05 

Daya Lenting (cm) 3,00 3,00 2,00 2,33 >0,05 

DPD (kg/cm²) 4,54 4,85 4,25 4,25 >0,05 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
 

1. Daya Ikat Air 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) pada bakso daging broiler menunjukkan nilai daya ikat air berkisar antara 

11,76%-14,17%. Nilai daya ikat air dari yang tertinggi ke terendah adalah P1, P0, 

P2 dan P3. Nilai rata-rata yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan penelitian 

Riskayanti (2018), dengan menggunakan tepung sukun yang memperoleh nilai rata- 

rata daya ikat air berkisar antara 11,18%-14,89%. 
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Gambar 2. Diagram Batang Pengukuran Daya Ikat Air Bakso Broiler dengan 

Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) 
 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda pada 

bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

daya ikat air, hal ini disebabkan oleh senyawa tanin yang terkandung dalam tepung 

daun kelor dapat menurunkan protein sehingga apabila jumlah tepung daun kelor 

semakin meningkat maka proporsi protein dalam bakso semakin rendah yang 

mengakibatkan kadar protein menjadi turun dan daya ikat air juga turun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ismarani (2012), yang menyatakan bahwa senyawa tanin 

adalah senyawa Astringent yang memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya yang 

dapat mengikat dan mengendapkan protein. Deaville et al (2010), menambahkan 

bahwa senyawa polifenol dapat mengendapkan protein karena mampu membentuk 

ikatan fungsional yang kuat dengan protein sehingga terbentuk ikatan silang. 

Kadar protein dapat mempengaruhi daya mengikat air sehingga apabila 

terjadi pemanasan atau perebusan maka kemampuan untuk mengikat air akan 

mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2005), yang 

menyatakan bahwa daya ikat air dipengaruhi oleh kadar protein, salah satu fungsi 
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protein adalah mengikat air. Jika protein mengalami denaturasi akibat pemanasan 

atau perebusan maka kekuatan untuk mengikat air rendah sehingga nilai daya ikat 

air menurun. 

2. Daya Lenting 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) pada bakso daging broiler menunjukkan bahwa nilai daya lenting tertinggi 

terdapat pada perlakuan P0 dan P1 dengan penambahan 0% dan 2,5% tepung daun 

kelor (Moringa oleifera) dengan nilai masing-masing adalah 3,00 cm sedangkan 

nilai rata-rata yang paling rendah terdapat pada perlakuan P2 dengan penambahan 

3% tepung daun kelor (Moringa oleifera) yaitu 2 cm. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai rataan P1, P0, P2 dan P3 berada pada skor 1 yang berarti 

kekenyalan yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Abustam (2009), 

menambahkan bahwa pembagian skala daya lenting yaitu nilai 2,00–3,35 

(1/kurang), 3,36–4,50 (2/cukup), 4,51–5,75 (3/baik), 5,76–7,00 (4/terbaik). 

 

Gambar 3. Diagram Batang Pengukuran Daya Lenting Bakso Broiler dengan 

Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) 
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Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda pada 

bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). Hal ini 

disebabkan karena daun kelor mengandung serat yang tinggi sehingga dengan 

meningkatnya proporsi tepung daun kelor maka kandungan serat pada bakso juga 

bertambah sehingga bakso yang dihasilkan kurang kenyal. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Aminah dkk., (2015), yang menyatakan bahwa serat tepung daun 

kelor adalah 19,2%. Ulfa dan Ismawati (2016), juga menambahkan bahwa 

penambahan daun kelor mempengaruhi kekenyalan bakso, semakin sedikit jumlah 

daun kelor maka bakso semakin kenyal. Karena daun kelor mengandung sedikit 

pati, sehingga daya serap air rendah. Selain itu, kadar serat kelor yang tinggi juga 

mempengaruhi tekstur bakso, semakin tinggi kadar serat, cenderung bakso relatif 

keras. 

Rendahnya kekenyalan dapat dipengaruhi oleh daya ikat air yang rendah 

karena banyaknya air yang keluar saat proses pemasakan sehingga gel yang 

terbentuk kurang kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Komariah dkk., (2019), 

bahwa rendahnya daya ikat air yang disebabkan oleh kandungan air banyak keluar 

selama pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat dan bakso yang 

dihasilkan pun kurang kenyal. 

3. Daya Putus Daging 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) pada bakso daging menunjukkan nilai rataan tertinggi terdapat pada 

perlakuan P1 yaitu 4,85 kg/cm
2
 sedangkan nilai rataan yang paling rendah terdapat 
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pada perlakuan P2 dan P3 dengan nilai masing-masing adalah 4,25 kg/cm
2
. Hal ini 

menunjukkan bahwa bakso yang dihasilkan tergolong empuk karena nilai rataan 

yang diperoleh berkisar antara 4,25-4,85 kg/cm
2
. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Komariah dkk., (2019), yang menyatakan bahwa kriteria-kriteria daya putus daging 

yaitu jika dibawah 3,3 kg/cm
2
 sangat empuk, 3,3-5,0 kg/cm

2
 empuk, 5,0-6,7 kg/cm

2
 

agak empuk, 6,7-8,42 kg/cm
2
 agak alot, dan 8,42-10,12 alot dan diatas 10,2 sangat 

alot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Batang Pengukuran Daya Putus Daging Bakso Broiler dengan 

Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4.) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda pada 

bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). hal ini 

disebabkan oleh kandungan serat daun kelor tinggi sehingga semakin banyak 

jumlah tepung daun kelor yang ditambahkan maka tekstur bakso menjadi tidak 

kompak dan menjadi rapuh sehingga seiring dengan peningkatan tepung daun kelor 

yang ditambahkan tenaga yang digunakan untuk memotong bakso juga sedikit. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Krisnadi (2013), yang menyatakan bahwa daun kelor 

memiliki kandungan serat yang lebih banyak dibanding dengan sayuran pada 
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umumnya yang menyebabkan tekstur bakso lebih rapuh. Amrullah (2017), 

menambahkan bahwa semakin tinggi nilai daya putus berarti semakin banyak gaya 

yang diperlukan untuk memutuskan daging, yang berarti daging semakin alot atau 

tingkat keempukannya rendah begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai daya 

putus maka gaya yang diperlukan untuk memutuskan daging sedikit sehingga 

tingkat keempukannya baik. 

Keempukan juga dipengaruhi oleh nilai daya ikat air, jika nilai daya ikat air 

tinggi maka nilai keempukan juga tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hambakodu dan Enawati (2019), yang menyatakan bahwa nilai daya ikat (DIA) 

daging berhubungan dengan nilai keempukan daging. Daging yang memiliki nilai 

daya ikat (DIA) yang tinggi maka mempunyai nilai keempukan yang lebih tinggi 

daripada daging dengan daya ikat air (DIA) yang rendah. 



45 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) dengan level yang berbeda terhadap kualitas 

fisik bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik bakso 

daging broiler baik Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenting dan Daya Putus Daging 

(DPD). 

B. Saran 

 

Perlunya penelitian lanjut tentang penambahan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) dengan level yang lebih rendah dari penelitian ini agar mendapatkan nilai 

daya ikat air yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Table 9. Sidik Ragam Daya Ikat Air 

SK DB JK KT F.HIT 
F. TABEL 

NOTASI 
0.05 0.01 

PERLAKUA 
N 

 

2 
8.85489 

2 
4.42744 

6 
1.91959 

8 
4.25649 

5 
8.02151 

7 

 

 

GALAT 
 

9 
 

20.758 
2.30644 

4 
 

TOTAL 
 

11 
29.6128 

9 
 

 

Table 10. Sidik Ragam Daya Lenting 

SK DB JK KT F.HIT 
F. TABEL 

NOTASI 
0.05 0.01 

 

PERLAKUAN 
 

3 
 

2.25 
 

0.75 
1.28571 

4 
4.06618 

1 
7.59099 

2 

 

 

GALAT 
 

8 
4.66666 

7 
0.58333 

3 
 

TOTAL 
 

11 
6.91666 

7 
 

 

Table 11. Sidik Ragam Daya Putus Bakso 

SK DB JK KT F.HIT 
F. TABEL 

NOTASI 
0.05 0.01 

PERLAKUA 
N 

 

2 
0.00930 

5 
0.00465 

2 
0.01660 

9 
4.25649 

5 
8.02151 

7 
 

 

GALAT 
 

9 
 

2.52092 
0.28010 

2 

 

TOTAL 
 

11 
2.53022 

5 
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Pengeringan daun kelor dan menghaluskan 

 

Gambar 1. Pengeringan Daun Kelor 
 

Gambar 2. Proses menghaluskan daun kelor 
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Penimbangan dan Penggilingan 
 

Gambar 3. Penimbangan Daging Broiler 
 

Gambar 4. Penggilingan Daging Broiler 
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Penimbangan tepung daun kelor dan pencampuran adonan 
 

Gambar 5. Proses Penimbangan Tepung Daun Kelor 

 

Gambar 6. Proses Pemcampuran Adonan 



Lampiran 

56 

56 

 

 

 

Proses Pemasakan dan Bakso yang telah masak 

Gambar 7. Proses Pemasakan 
 

 

Gambar 8. Bakso yang telah masak 
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