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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Jihad 
Nim  : 60700115620 
Jurusan  : Ilmu Peternakan  
Judul Penelitian : Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap 

Pertumbuhan Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan 
ampas tahu pada level yang berbeda terhadap pertumbuhan kelinci. Penelitian ini 
adalah berupa penelitian eksperimen dimana menggunakan 4 perlakuan pakan 
yaitu P0 (100% Kangkung), P1 (80% Kangkung + 20% Ampas Tahu), P2 (70% 
Kangkung dan 30%) Ampas Tahu, dan P3 (60% Kangkung + 40% Ampas Tahu) 
yang diberikan kepada ternak kelinci dengan masing-masing 4 ulangan. Parameter 
yang diamati dalam penelitian ini yaitu konsumsi pakan, pertumbuhan bobot 
badan, dan konversi pakan. data dianalisis menggunakan one-way ANOVA, jika 
Hasil menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) maka dilanjutkan dengan uji 
beda nyata terkecil (BNT). Hasil dari penelitian ini menunjukkan rataan konsumsi 
pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap tingkat konsumsi pakan kelinci, 
namun pada rataan pertumbuhan bobot badan dan konversi pakan berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01). Perlakuan pakan paling baik diperoleh pada P3 (60% 
Kangkung + 40% Ampas Tahu) yang menunjukkan pertumbuhan bobot badan 
tertinggi yaitu 11,73±1,22 gram/ekor/hari dengan konversi pakan yang terendah 
yaitu 12,46±2,32 gram/ekor/hari. 
 
Kata Kunci:, Ampas tahu, Kangkung, Kelinci, Konversi pakan 
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ABSTRACT 

Name : Muh. Jihad 
Nim : 60700115020 
Department : Animal Science  
Thesis Title : Substitution of Tofu Dregs at Different Levels for Rabbit 

Growth (Oryctolagus cuniculus) 
 

This study aims to determine the effect of feeding at different levels on the 
growth of rabbits. This research is an experimental study which uses 4 feed 
treatments, namely P0 (100%  Ipomea), P1 (80% Ipomea + 20% Tofu Dregs), P2 
(70% Ipomea + 30% Tofu Dregs), and P3 (60% Ipomea + 40 % Tofu Dregs) 
which was given to rabbits with 4 replications each. The parameters observed in 
this weight study were feed consumption, body growth, and feed conversion. data 
were analyzed using one-way ANOVA, if the results showed a significant effect 
(P<0.05), then proceed with the smallest significant difference test (BNT). The 
results of this study showed that the average feed consumption had no significant 
effect (P>0.05) on the rabbit's feed consumption level, but the average body 
weight growth and feed conversion had a very significant effect (P<0.01). The 
best feed treatment was obtained at P3 (60% Ipomea + 40% Tofu Dregs) which 
showed the highest body weight growth of 11.73±1.22 grams/head/day with the 
lowest feed conversion of 12.46±2.32 grams. /head/day. 

Keywords: Tofu dregs, Ipomea, Rabbit, Feed conversion 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha peternakan kelinci tidak terlalu berkembang pesat seperti usaha 

peternakan lainnya. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah pengetahuan tentang 

nilai ekonomi dari peternakan kelinci masih minim. Padahal kelinci berpotensi 

menyediakan daging yang lebih baik karena pertumbuhan dan reproduksinya 

cepat.. Kemudian daging kelinci relative rendah akan kolesterol. Kebutuhan pakan 

kelinci juga tidak bersaing dengan manusia karena tingginya efesiensi penggunaan 

pakan pada kelinci.  

Kelinci memiliki potensi sebagai pemasok daging karena pertumbuhan dan 

perkembangbiakannya yang tinggi. Kelinci memiliki siklus perkembangbiakan 8 

minggu dan dapat melahirkan 8-10 ekor anak serta bobot badannya mampu 

mencapai 2kg bahkan lebih. Seekor induk kelinci dengan berat 34 kg mampu 

menghasilkan karkas sebanyak 80kg setiap tahun. (Farel dan Raharjo, 1984) 

Kelinci mudah dikembangbiakkan, dapat melahirkan 4-6 anak setiap 

tahunnya, biaya pemeliharaan yang rendah, tidak memerlukan area perawatan 

yang luas, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti kotoran dan hasil 

samping kulit. adalah keuntungan dari. Kelinci juga menghasilkan daging putih. 

Daging putihnya enak, kaya nutrisi dan kaya protein, namun rendah kalori, lemak 

dan kolesterol. (Kartadisastra, 2001). 

Keunggulan dari kelinci yakni tingkat pertumbuhan yang tinggi, rasio 

konversi pakan yang efisien, waktu panen yang relatif cepat dan tidak 
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memerlukan tempat berkembang biak yang luas. Beberapa yang mempengaruhi 

pertumbuhan kelinci adalah breed, usia, jenis kelamin, bobot sapih, pakan, dan 

suhu lingkungannya. Daging kelinci merupakan daging yang berwarna putih 

dengan serat yang halus, lembut, tinggi protein, rendah lemak, kolesterol dan 

kalori (Hernandes, 2001). 

Menurut (Rasyaf 1996), pakan dijadikan faktor terpenting pada produksi 

ternak. Agar berhasil menghasilkan kelinci, Anda perlu mengonsumsi cukup 

protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. pakan yang disediakan 

berkualitas baik dan jernih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kelinci. Di daerah 

tropis seperti Indonesia, pakan mungkin tersedia dalam bentuk berbagai kotoran 

seperti rumput, kacang-kacangan, dedak, singkong, dan ampas tahu yang dapat 

dijadikan sebagai pakan kelinci. Indonesia kaya akan hijauan dan berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan kelinci yakni berupa legum, rumput, dan limbah 

seperti onggok, dedak, ampas tahu, dan lain-lain. 

Ampas tahu hasil dari limbah industri sayuran dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan pengganti konsentrat kelinci dan banyak dimanfaatkan masyarakat. Residu 

dari tahu merupakan limbah industri dari produksi tahu dan dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan tambahan untuk kelinci. Daging buah tahu cukup kaya akan nutrisi. 

Ampas tahu juga kerap dijadikan sebagai pakan dalam upaya penggemukan 

karena lebih mudah didapatkan dan harga terjangkau. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukanlah sebuah penelitian tentang : 

“Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap Pertumbuhan 

Kelinci (Oryctolagus cuniculus)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 

pemberian pakan ampas tahu pada level yang berbeda terhadap pertumbuhan 

kelinci? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pemberian pakan ampas tahu pada level yang 

berbeda terhadap pertumbuhan kelinci. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Memberikan pengetahuan tentang pertumbuhan ternak kelinci berdasarkan 

kadar ampas tahu. 

2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian masyarakat bisa mencoba kadar ampas tahu yang baik untuk 
menghasilkan produksi kelinci yang optimal 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Al-Qur’an 

1. Kajian Al-Qur’an tentang ternak 

Maha suci Allah yang Maha Pencipta, tiada ciptaan Allah swt yang tidak 

mempunyai tujuan. Begitupun ternak sebagai ciptaan Allah swt tentu mempunyai 

manfaat yang banyak utamanya bagi manusia. 

Allah swt berfirman dalam QS Al Mu’minun/23:21 

    
     
    

       

Terjemahnya: 
“Dan Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, benar-benar terdapat 

pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang 
ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah 
yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.(Kementerian 
Agama RI, 2018). 

 
Jadi, menurut Tafzil Arazhar pada bagian di atas, hujan yang turun dalam 

jangka waktu tertentu juga hidup pada hewan-hewan sejenis kambing, unta,, 

kerbau, sapi, domba, dan bilibili. Anda bisa makan daging, minum susu, 

menggunakan bulu sebagai pakaian, menyamak kulit, dan menggunakannya 

sebagai kebutuhan seperti sepatu atau sandal. Dan kita juga bisa diangkat dan 

diangkut di belakang binatang kargo. Kendaraan utamanya adalah kuda, bagal, 

keledai, dan unta. Hewan ini mampu membawa kita untuk bepergian di suatu 

tempat. (Hamka, 1981). 
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Memperhatikan makna yang terungkap dalam kutipan dari Surah Alm, 

Minun ayat 21, kita dapat melihat betapa pentingnya sapi bagi kehidupan kita.. 

Semua makanan dari hewan seperti susu, telur, daging, dan madu bergizi dan 

penting bagi kehidupan manusia. Kemudian ternak  dijadikan sumber penghasilan 

untuk tenaga kerja, tabungan, pengelolaan lahan, pembangkit biogas, alat 

transportasi, pupuk, maupun hewan peliharaan. 

Memberi pakan ternak merupakan kewajiban bagi peternak. Ada banyak 

hadis tentang hokum memberi pakan ternak, ada sebuah kisah beliau yang 

diriwayatkan HR Al-Bukhari ; 5997, Muslim : 2318 

ل  بئِرًْا ف ش رِب   جُلٌ ي مْشِي ف اشْت ده ع ل يْهِ الْع طْشُ ف ن ز  ا ر  ثُ ي أكُْ  ب يْن م  ج  ف إذِ ا هُو  بِك لْبٍ ي لْه  ر  ا ثمُه خ  لُ الَّهر   مِن  مِنْه 

لَ   خُفههُ ثمُه أ مْس ك هُ  : ل ق دْ ب ل غ  ه ذ ا مَِّلُْ الهذِي ب ل غ  بـِي. ف م  قى ف س ق ى الْك لْب   الْع طْشِ ف ق ال   ف ش ك ر  للهُ ل هُ ف َ ف ر  بفِِيهِ ثمُه ر 

سُول   ائِمِ أ جْرًا؟ ل هُ. ق الوُا: ي ا ر  ا فيِ الْب ه  طب ةٍ أ جْرٌ  للهِ، إنِه ل ن ـ : فِي كلُِِّ ك بِدٍ ر  ق ال   

Artinya : 

Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang 
sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-
tiba ia melihat seeokor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan 
lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: “Sungguh anjing ini 

telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah menimpaku.” Ia (turun lagi ke sumur) 
untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu 
dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah SWT 
berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya.” 

Para sahabat bertanya: “Wahai Rasullulah, apakah kita mendapat pahala (bila 

berbuat baik) pada binatang?” Beliau bersabda: “Pada setiap yang memiliki hati 

yang basah maka ada pahala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Bagi siapa yang mengasihi hewan akan mendapat ampunan, begitupun 

yang menzalimi hewan akan mendapat azab Allah swt, Rasulullah saw bersabda: 

أ ةٌ  عُذِِّب تِ  ةٍ  فِي امْر  ا هِره ن تهْ  تهى س ج  ات تْ، ح  ل تْ  م  ا ف د خ  ،ل   فيِْه  ا هِي   النهار  تهْ  ا أ طْع م  س ق تهْ  ب س   إِذْ  و  اح  ل   تهْ  هِ  و 

ا ت أكُْلُ  ي   ك تهْ  ش اشِ  مِنْ  ت ر  الْْ رْض خ   
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Artinya:  

Seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. 
Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (di mana) dia tidak memberinya makanan 
dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga 
dia bisa memakan serangga yang ada di bumi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari 
sahabat Abdullah bin Umar). 

2. Kajian Alqur-an tentang Pakan 

Allah swt telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tak terhitung 

jumlahnya. Allah swt juga telah menyediakan pakan kepada kita untuk diberikan 

kepada ternak kita. 

Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16:10 

    

     

    

   

Terjemahnya: 
“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-
tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. 
(Kementerian agama RI, 2021) 

 
Dari ayat diatas dapat kita lihat kenikmatan yang Allah swt berikan kepada 

kita salah satunya air hujan dari langit yang bisa menyuburkan tumbuhan untuk 

seperti kangkung dan kedelai (hasil samping olahan ampas tahu) yang bisa 

dijadikan pakan ternak salah satunya kelinci. 

B. Teori yang Relevan 

1.  Kelinci 

a. Taksonomi Kelinci 
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Menurut Damron (2003) taksonomi kelinci (Oryctolagus cuniculus) secara 

ilmiah adalah  

a. Kingdom : Animal 
b. Pylum  : Chordata (memiliki notochord) 
c. Sub phylum : Vertebrata (memiliki tulang belakang) 
d. Kelas  : Mammalia (mempunyai kalenjar susu) 
e. Ordo  : Logomorpha (gigi seri rahang atasnya 2 pasang) 
f. Famili  : Leporidae  
g. Genus  : Oryctolagus  
h. Spesies  : Oryctolagus cuniculus 

b. Asal-usul Kelinci 

Kelinci berasal dari kata Belanda, yakni koninjte yang berarti “anak 

kelinci”. Ini membuktikan masyarakat nusantara sudah mengenal kelinci pada 

masa colonial, meskipun di pulau Sumatera memiliki satu spesies kelinci asli 

Sumatera (nesulagus netchteri) yang baru ditemukan pada tahun 1972 (Huda, 

2020). 

Pertama, kelinci adalah hewan liar yang menghuni Eropa dari Afrika. 

Penyebaran kelinci dimulai saat manusia mulai bermigrasi ke benua Asia dan 

Australia. Kelinci diperkenalkan ke Indonesia terkhusus Pulau Jawa sebagai 

ternak hias oleh Belanda pada tahun 1835 (Hustamin, 2006). 

Kelinci liar (Oryctolagus cuniculus) tersebar dari Afrika Utara hingga 

Eropa. Ini adalah habitat alami mereka. Dari wilayah ini, kami diperkenalkan ke 

Australia, Selandia Baru, Chili pulau-pulau Pasifik dan Atlantik. Ukuran tubuhnya 

lebih kecil dari kelinci. Kelinci liar dewasa memiliki panjang 4.550 cm dan berat 

sekitar 3 kg Sarwono (2001). 

Kelinci liar ini telah didomestikasi. Kelinci ini adalah satu-satunya 

lagomorph yang telah dijinakkan dan tersebar di seluruh dunia sebagai hewan 
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peliharaan. Melalui seleksi dan pemuliaan, kelinci-kelinci tersebut menghasilkan 

keturunan, ukuran varietas, dan manfaat yang berbeda-beda (Sarwono, 2001). 

Ada 72 spesies kelinci potong dan kelinci hias yang tersebar di dunia. 

Kurang lebih 50 diantaranya telah ditemukan di Indonesia. Kelinci telah dibiakkan 

di Afrika selama berabad-abad dan dikatakan telah dibiakkan sekitar 10 abad yang 

lalu oleh penduduk Mediterania. Peternakan ini menyebabkan kelinci mengalami  

penyebaran ke negara-negara bagian Eropa utamanya Belanda, Rusia, Inggris, 

Prancis, Polandia, dan Jerman. Setelah negara-negara bagian Eropa bermigrasi ke 

setiap sudut peternakan kelinci di Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Kelinci 

dibawa dari Eropa ke Amerika Serikat pada tahun 1800-an (Masanto dan Ali, 

2010). 

Kelinci Indonesia dikenal sebagai hewan peliharaan sejak tahun 1912 pada 

zaman Belanda dan diternakkan oleh para peternak sejak tahun 1940-an sebagai 

usaha sampingan pupuk nabati dan produksi ternak. Pada tahun 1950 Bandung 

mulai mengembangkan peternakan kelinci sebagai sampingan. Pada tahun 1963, 

peternakan kelinci di sana dukungan bibit unggul dari Jepang, Belanda dan 

Jerman (Sarwono, 2001). 

Ketika jepang datang pada tahun 1942 dan melanjutkan revolusi dan 

perang kemerdekaan pada tahun 1950-an, keberadaan kelinci tidak lagi diasuh 

oleh pemilik tanah. Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, kelinci banyak 

diternakkan oleh para petani di daerah pegunungan. Awalnya kelinci diternakkan 

oleh warga sekitar perkebunan milik Belanda, kemudian  dikembangbiakkan oleh 

petani lain dan/atau diperdagangkan sebagai pupuk dan sumber daging untuk 
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sayuran dan tanaman hias. Usahatani yang dijalankan petani masih kecil 

(Sarwono, 2001). 

Selain itu, sekitar tahun 1980 peternakan kelinci disubsidi oleh negara 

sebagai pemasok daging. Tetapi metode pembangunan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat belum berjalan mulus. Hambatannya 56% 

murni komersial, 22% untuk perbaikan gizi, dan sisanya untuk kesenangan 

(Sarwono, 2001). 

c. Data Biologis Kelinci 

Menurut Huda (2020) meyatakan bahwa data biologis kelinci iyalah: 

1) Siklus hidup   : 5-10 tahun 

2) siklus produksi : 1-3 tahun 

3) Lama bunting   : 4–5 minggu 

4) Masa sapih  : 6–8 minggu 

5) Usia dewasa  : 4–10 bulan 

6) Usia kawin  : 6–12 bulan 

7) Calfing interval : 7 hari lepas masa sapih 

8) Siklus kelamin  : poliesterus, 5x bunting setiap tahun 

9) Siklus birahi  : ±14 hari 

10) Periode estrus : 11–15 hari 

11) Ovulasi  : Saat  kawin (9–13 jam setelahnya) 

12) Fertilitas  : 1–2 jam setelah kawin 

13) Jumlah kelahiran : 4-10 ekor 

14) Volume darah : 40 ml/kg bobot badannya 

15) Berat dewasa : Beragam 
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d. Ciri-ciri Fisik 

1) Badan 

Menurut Priyatma (2011) kelinci memilki ukuran tubuh yang berbeda-beda sesuai 

dengan jenisnya yakni sebagai berikut 

a) Kelinci kecil (small dwurf) ukuran rata-ratanya di bawah 1 kg. 

b) kelinci sedang (medium) pada saat dewasa memiliki ukuran bobot badan 1,8-

3,3 kg dengan panjang antara 35-55 cm. 

c) kelinci jemis besar (giant) seperti flemish giant, berat normalnya antara 5,6-6,7 

kg. 

2) Telinga 

Beberapa telinga kelinci merenggang keatas dan yang lainnya terkulai. 

Kelinci memiliki telinga yang berukuran besar dan memiliki banyak pembuluh 

darah. Sebab itu, jangan memegang bagian telinga kelinci saat ingin membawanya 

agar mereka tdak merasakan sakit. Kelinci betina memiliki telinga yang lebih 

besar dari telinga kelinci jantan. Beberapa kelinci menggantung di bawah dagu 

dan leher (Putra dan Budiana, 2006). 

3) Gigi 

Gigi kelinci tergolong unik. Gigi kelinci tetap tumbuh hingga masa 

usianya. Bila pertumbuhan gigi kelinci tidak diperhatikan giginya juga akan 

makin memanjang, untuk mengontrol pertumbuhan giginya, berilah pakan yang 

memiliki struktur yang keras misalnya ranting kering, jagung kering dan potongan 

kayu menjadi wahana buat mengasah kuku dan giginya. Kelinci hayati  bebas di 

alam maka usahakan diberi ruang mobilitas yang memadai. (Putra dan Budiana). 



12 

 

 

Menurut Sarwono (2001) rumus gigi Leporidae yaitu: 

2 0 3 3 
1 0 2 3 

a) Gigi Rahang atas (8 pasang) 

(1)  2 pasang gigi seri 

(2)  0 pasang gigi taring (tak bertaring) 

(3)  3 pasang graham kecil 

(4)  3 pasang graham besar 

b) Gigi Rahang Bawah (7 Pasang) 

(1)  1 pasang gigi seri 

(2)  0 pasang gigi taring (tak bertaring) 

(3)  3 pasang graham kecil 

(4)  3 pasang graham besar 

4) Kaki 

Kaki bagian belakang kelinci lebih kuat dan panjang dari kaki depan. Kaki 

bagian depan kelinci mempunyai 5 jari kaki dan cakar, dan kaki belakang 

memiliki 4 jari kaki dan cakar. Kelinci adalah hewan yang melompat, tetapi 

kelinci pengerat sangat pandai menyelinap ke dalam lubang dan bersembunyi, 

biasanya melarikan diri dari bahaya, sehingga lompatannya tampak kurang kuat 

dan kurang gesit. Kelinci sangat setia pada tempat persembunyiannya, karena 

mereka hanya berkeliaran ±100 meter dari tempat persembunyiannya dan kembali 

ke tempat tinggalnya, di samping habitatnya (Sarwono, 2001) 

5) Tulang                                                                        

 Seperti hewan lain pada umumnya, kelinci juga termasuk hewan bertulang 
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belakang atau disebut juga vertebrata. Tubuh kelinci dilengkapi sistem rangka 

yang berfungsi menopang dan menyangga tubuh, melindungi organ dalam, 

menempel pada otot, mendukung gerakan dan memberi bentuk pada tubuh. 

Namun, kelinci tergolong hewan yang memiliki tulang yang cukup lemah 

(Priyatna, 2019). 

Rata-rata, tulang kelinci hanya memiliki berat 8,5% dari total berat badan. 

Sementara itu bobot tulang kucing sekitar 12%, dan anjing sekitar 16% dari bobot 

badannya. Karena itu kelinci harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. 

Sebaiknya, hindari memperlakukan kelinci secara kasar dan usahakan kelinci 

jangan sampai terjatuh dari tempat yang tinggi. Pasalnya, benturan yang keras 

dapat menyebabkan patahnya tulang punggung dan tulang betis. (Priyatna, 2011). 

6) Bulu 

 Umunya semua jenis kelinci memiliki bulu yang halus dan lembut. Dan 

tentu saja masing-,masing jenis kelinci memiliki karakteristik bulu yang berbeda-

beda.Seperti tingkat kehalusan dan kelembutan, ketebalan, tingkat kecemerlang, 

dan ukuran panjang bulu (Priyatna, 2011). 

Di pasaran ada dua jenis kelinci berdasarkan bulunya yakni kelinci berbulu 

panjang dan kelinci berbulu pendek. Kelinci berbulu pendek memiliki panjang 

bulu  sekitar 2-4 cm, sedangkan kelinci berbulu panjang seperti angora dan fuzzy 

lop dapat mencapai 6-7 cm (Priyatna, 2011). 

e. Pakan Ternak Kelinci 

Menurut Esminger (1991) menyatakan bahwa kelinci membutuhkan  

bahan kering sebanyak yakni 5,4-6,2%  dari bobot badan kelinci per hari. 
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Untuk meningkatkan bobot ternak kelinci pedaging bisa kita sesuaikan 

dengan yang kita inginkan, total pemberian pakan perlu disesuaikan dengan 

keseimbangan pakan dan konsentrat. Peternak kelinci secara intensif biasanya 

diberikan pakan hingga 60-80%, sedangkan pakan konsentrat diberikan hingga 

20-40% dari total pakan.(Priyatna, 2011). 

Pakan kelinci harus mengandung bahan-bahan gizi dasar yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan seekor kelinci yaitu protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, dan mineral (Hustamin, 2006). 

Tabel 1. Komposisi Pakan Kelinci yakni: 

Jenis Kelinci Protein Lemak Serat Abu 

Pejantan yang aktif 
kawin,betina menyusui, betina 
bunting, anak-anak masa 
pertumbuhan 

14-18% 3-6% 15-20% 5-6% 

Pejantan tidak aktif, betina 
kering, anak-anak mulai 
dewasa 

12-14% 2-4% 20-28% 5-6% 

Sumber: James Blakely dan David H. Bade (1992) 

Adapun jenis-jenis pakan kelinci yakni:. 

1) Hijauan 

Hijauan adalah pakan utama kelinci yang diberi oleh peternak kelinci 

secara tradisional. Hijauan yang diberi berupa rumput lapang, limbah sayur (sawi, 

kangkung wortel, kaisim, wol, daun singkong), dan daun-daunanan seperti (turi, 

lamptoro, kembang sepatu, kacang panjang, kacang tanah, ubi jalar, , jagung, 

pepaya, talas), dan lain-lain (Girisonta, 2005). 
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Sebaiknya pemberian hijauan pada kelinci tidak dalam bentuk segar, tetapi 

kita layukan lebih dahulu supaya kadar airnya turun sehingga lebih mudah 

dicerna. Tujuan dari pelayuan yakni meningkatkan kadar serat kasar, dan 

mengurangi getah/racun yang bisa menimbulkan mencret atau kejang pada ternak 

kelinci (Prasetyo, 2002) 

Kelinci lokal mampu mengonsumsi hijauan dari daun-daunan maupun 

limbah sayur. Kelinci pedaging secara genetic yang berukuran besar mampu 

mengonsumsi pakan 1,5 kg/perhari. Ini adalah jumlah yang tepat karena sekitar 

90% dari pakan terdiri dari air. Ketika diberi makan limbah kubis dan sayuran 

lainnya, limbah tersebut memiliki kadar air yang tinggi, yang menyebabkan 

kebocoran urin kelinci yang berlebihan (Sarwono, 2001). 

2) Hay 

Bahan dari hay berupa rumput gajah, setaria, tebu, maupun rumput lapang 

yang hampir memiliki bunga. Kelinci juga menyukai pakan dari daun kacang-

kacangan yang telah dilayukan, kemudian dikeringkan menjadi  hay. Pembuatan 

dan penyimpanan hay untuk persediaan pakan, lazim digunakan untuk peternak 

kelinci di negara-negara empat musim. Usaha ini pun dapat ditiru di Indonesia 

untuk menyediakan bahan pakan yang kontiniu dan stabil nilai gizinya(Girisonta, 

2005). 

3) Bijibijian 

Biji-bijian berperan sebagai pakan penguat. Pakan ini diutamakan kepada 

kelinci hamil dan menyusui. Jenis pakan yang diberikan adalah jagung, beras, 

sorgum, kedelai, gandum, kacang hijau, dan kacang tanah. Biji-bijian ini 
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ditumbuk atau digiling terlebih dahulu. Biji-bijian dapat diberikan 200-300 

gram/ekor/hari (Girisonta, 2005). 

Kelinci usia muda yang hanya diberikan pakan berupa hijauan, hingga usia 

4 bulan bobotnya cuma sebesar 1,5kg, tapi bila ditambah pakan berupa dedak 

maupun biji-bijian, berat kelinci mampu mencapai kurang lebih 4 kg pada umur 4 

bulan untuk kelinci New Zealand, California dan kelinci potong lainnya 

(Sarwono, 2001). 

4) Umbi-umbian 

Ubi jalar, ganyong, singkong, talas maupun umbi-umbian lainnya bisa 

diberi kepada kelinci sebagai bahan tambahan. Ubi yang memiliki racun yakni 

sejenis singkong tidak boleh diberi secara mentah, tapi harus dberi perlakuan 

yakni keringkan maupun direbus terlebih dahulu menjadi gaplek. Gaplek 

disediakan dalam bentuk telah ditumbuk (Hustamin, 2006). 

5) konsentrat 

Pakan konsentrat digunakan untuk meningkatkan kandungan gizi dari 

pakan dan memfasilitasi pasokan pakan. Pakan konsentrat berupa ransum diberi 

sebagai pakan tambahan dan konsentrat jika pakan utama berupa serat kasar. 

Konsentrat kelinci dapat berupa dedak padi, bungkil kelapa, ampas tahu, tepung 

kacang tanah, ampas tapioka, maupun singkong (Prasetyo, 2002). 

f. Kandang Ternak Kelinci  

1) Syarat Kandang 

Syarat utama dalam membangun sebuah kandang  adalah sumber air 

terjangkau, lokasi sejuk (suhu 15-20° C), lembab (60-90%), dan aman dari 

gangguan predator (Hustamin, 2006). 
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Menurut Hustamin (2006) syarat utama kandang adalah : 

a) Kandang mendapatkan sinar mentari yang sesuai. Karenanya, sebaik kandang 

menghadap ke arah timur, sehingga sinar matahari pada pagi hari bisa masuk. 

Panas dari matahari mampu membunuh kuman penyakit. 

b) Temperature di dalam kandang harus dingin agar kelinci tahan dan produktif. 

Temperature optimumnya 15-20°C dan kelembaban 60-90%. Jika temperature 

kandang panas nafsu makan kelinci menurun, kondisi badan menjadi buruk, 

perkembangbiakan mengendur-endur, bahkan tak subur atau mandul 

sementara. 

c) Kandang kelinci harus memiliki ventilasi untuk mengatur pertukaran udara dari 

dalam ke luar kandang maupun dari luar ke dalam kandang. Dengan ventilasi, 

udara yang kotor, bau, dan lembab dapat segera tergantikan oleh udara dari luar 

yang bersih. Ventilasi juga membuat kelinci tidak terkena aliran angina 

langsung yang bisa menurunkan kondisi tubuhnya. 

d) Idealnya kandang kelinci harus jauh dari rumah (minimum 10 meter) agar baud 

an kotorannya tidak mengganggu. 

e) Lokasi kandang harus tenang dan terhindar dari berbagai predator, suara hikuk 

pikuk, serta suara yang keras. 

2) Ukuran kandang 

Ukuran kandang berdasarkan dari model kandang dan ukuran dari  kelinci 

yang dipelihara. Luas kandang untuk satu ekor kelinci dewasa minimal 0,18 

/kg bobot badannya. Kandang dengan ukuran panjangnya 90-150 cm, lebarnya 

50-75 cm, dan tingginya 50-60 cm untuk seekor kelinci dewasa (Hustamin, 2006) 
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3) Model kandang 

a) Kandang Panggung 

Kandang panggung terletak di atas tiang dengan tinggi 60-100cm . 

lantainya terbuat dari kawat dengan ukuran dari lubang-lubangnya sekitar 2 c , 

sehingga fesesnya bisa langsung turun ke bawah (Hustami, 2006). 

Menurut Hustamn (2006) ada 3 model kandang panggung yakni sebagai 

berikut: 

(1) Model Individual 

Ruangan kandang disekat-sekat dan hanya diisi satu ekor kelinci. 

(2) Model bertingkat (baterai) 

Tiap kandang cuma diisi seekor kelinci. Jika diisi kelinci betina, kandang 

batrai digunakn untuk melahirkan maupun mengasuh anaknya. Jika diisi pejantan, 

kandang ini digunakan untuk mengawini betina. Bisa juga digunakan oleh anak 

kelinci lepas sapih sebagai tempat pembesaran kelompok. 

Jenis kandang baterai ada 3, yaitu fladetch battery (berjajar), tier battery 

(bertingkat) dan pyramidal battery (susun pyramid). 

(3) Model kelompok (postal) 

Kandang ini bisa diisi beberapa ekor kelinci, biasanya diisi kelinci jantan, 

kelinci betina, beserta anak-anaknya, atau kelinci dengan umur dan besarnya yang 

sama. Kandang kelompok biasa digunakan untuk pembiakan, biasanya diisi 4-6 

ekor induk betina. Ukuran ideal kandang kelompok adalah 400 x 200 x 55 cm. 
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b) Model Kotak 

Kandang model kotak tidak berkaki, dapat pindah, dan dapat disimpan di 

mana saja. Lantainya bisa tanah secara langsung atau kayu yang diatur dengan 

jarak 2 cm. karena tidak berkaki, maka kebersihannya harus dijaga setiap hari. 

c) Model Kandang beralas tanah (Ranch) 

Modelnya seperti rumah kecil yang dilengkapi pagar keliling dengan 

fondasi minimum 50 cm di dalam tanah. 

g. Tipe-tipe Kelinci 

1) Kecil (Small breeds) 

Bobotnya sekitar 0,9-2 kg dengan dewasa kelamin tergolong cepat yakni 

4-6 bulan. Contohnya yaitu dutch, lop dwurf, netherland dwurf, dan lainnya 

2) Medium (Medium breeds) 

Bobotnya sekitar 2-4 kg, dewasa kelamin yakni sekitar 7-8 bulan. 

Contohnya yaitu California dan Carolina, Champagne d’argent, English spot dan 

lainnya. 

3) Berat (Giant breeds) 

Bobotnya sekitar 5-8 kg. dewasa kelamin yakni umur sekitar 10-12 bulan. 

Contohnya chered giant, Flemish giant, flamsereus dan giant chilchilla. 

h. Jenis-jenis Kelinci yang Dibudidayakan 

1) Angora 

Ras Angora adalah ras yang berbulu tebal halus dan kuat. Oleh karena itu, 

banyak varietas Angora dibiakkan terutama untuk produksi wol. 
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Jenis Angora terbagi dua yaitu angora prancis dan angora inggris. 

Angora prancis memiliki buluh lebih lembut, halus, dan pendek dibandingkan 

dengan angora inggris (Hustamin, 2006). 

Bobot badan angora mampu mencapai 2,7 kg. Bulunya berwarna putih, 

abu-abu, atau coklat. Kelinci angora juga kerap disebut lion. Hal itu disebabkan 

karena bentuk dari mukanya yang menyerupai singa (lion). Kelinci ini memiliki 

bulu yang lebat dari kepala hingga kaki. Adapun juga jenis lain yaitu angora satin 

dan angora giant (Hustamin, 2006). 

2) Rex  

Kelinci rex, seperti beludru, mempunyai struktur bulu yang amat halus 

,tebal, padat, dan berkilau. Bobot badannya hingga 3,6 kg Proporsi tubuhnya 

bagus, dengan punggung membulat, kaki belakang, kepala lebar, telinga tegak dan 

Gambar 1. Kelinci Angora (Sumber: Sarwono, 2001) 
 

Gambar 2. Kelinci Rex Harleyquin (Sumber: Hustamin, 2006) 
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tulang kuat. Kelinci jenis Rex ini pada dasarnya adalah kelinci Mutasui dan sangat 

rentan terhadap  penyakit biasanya disebabkan oleh perkawinan sedarah 

(Hustamin, 2006).  

Rex hadir dalam berbagai warna, tetapi variasi warna di Rex sangat 

menarik untuk diperhatikan orang. Rex berwarna hitam (black rex), putih polos 

(white rex), merah muda ungu (lilac rex),  biru (blue rex), coklat emas (nutria 

rex), merah kuning emas (orange rex). Terdiri dari. , Hitam kecoklatan (Havana 

Rex), Bintik Hitam (Dalmation Rex), Hitam Oranye (Harley Kin Rex), Siam 

(Sham Sable Rex), Papillon (Titik Inggris). 

3) Lop 

Varietas lop besar, berat, dan kuat.. Varietas ini mempunyai satu ciri: 

kuping kendur atau kuping kendur. Lop terdiri atas Lop inggris (English), Lop 

Belanda (Dutch), Lop Prancis (French), Lop Fuzzy Amerika (American Fuzzy), 

dan Mini Lop (Hustamin, 2006).  

English rop adalah konstruksi kokoh yang beratnya mencapai 4 kg. Kulit 

tebal, kepala lebar, mata hitam dan tajam. Telinganya tipis dan kulitnya dapat 

diraba (Hustamin, 2006). 

Gambar  3. Kelinci Lop (Sumber: Sarwono, 2001) 
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Bulu Holland lop tebal tapi pendek. Wajahnya bulat dan hidungnya 

mancung. Bulu hitam, cokelat, atau putih French Lop yang terbilang pendek, kuat 

dan membungkuk. Bulunya berwarna hitam dengan hidung yang berbentuk 

cembung. Tipe ini dicirikan oleh leher rotan. American Fuzzy Lop, sebaliknya, 

memiliki ciri rambut yang tengkuk (Hustamin, 2006). 

4) Dutch 

Jenis dari kelinci ini tidak sukar dikenal karena hanya memiliki dua tipe 

warna tubuhnya yang berbeda, dengan kata lain warna putih dari leher ke 

punggung hingga kaki depan dan ujung kaki. Bagian belakang dan kepalanya 

hitam, coklat, atau abu-abu. Ras ini berasal dari belanda. Bobot badannya sekitar 

2,5 kg. sifat keibuan dari kelinci ini lebih baik dari jenis kelinci yang lain. Dutch 

ini menyusui anaknya secara merata dan mau menyusui anak dari kelinci jenis 

lainnya (Hustamin, 2006). 

Kelebihan kelinci dutch yang lainnya adalah jika dijadikan dijadikan 

indukan, warnanya akan diwariskan secara dominan kepada anak-anaknya, 

meskipun dikawinkan dengan kelinci jenis lainnya (Hustamin, 2006). 

Gambar 4. Kelinci Dutch (Sumber: Sarwono, 2001) 
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Gambar  5. Kelinci Polish (Sumber : Sarwono, 2001) 
 

Ciri lain dari dutch adalah moncong ke belakang dan dahi berwarna putih. 

Serta kaki belakangnya memiliki warna hitam dan ujung kakinya berwarna putih. 

Selain itu ada juga yang mempunyai tiga jenis warna sekaligus, beberapa 

berwarna putih dengan campuran warna coklat, hitam, dan abu-abu (Tricolored 

dutch) (Hustamin, 2006). 

5) Polish 

Kelinci polish ini sering juga disebut kelinci pole. Bulunya berwarna 

hitam, coklat, dan putih. Mata kelinci polish berwarna biru dan merah. Kepala dan 

bagian belakang bulat dan berbadan penuh 1,5 kg. ras ini dikenal dipenjuru 

inggris dan amerika (Hustamin, 2006). 

Ada dua jenis kelinci polish, yaitu English polis dan American polish. 

English polis memiliki muka seperti kucing, berperawakan kecil padat, mata 

berwarna merah, bulu sangat halus, sangat peka, dan gesit. Sementara amerikan 

polish memiliki bentuk menyerupai dwurf. Kepalanya membulat, tetapi badannya 

padat (Hustamin, 2006). 
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6) New Zealand 

Ras ini terdiri atas New Zealand white, new zealan black, new Zealand 

red. New Zealand white lebih dominan diternakkan sebab memiliki bulu putih 

mulus, tebal, padat dengan mata yang khas berwarna merah (Hustamin, 2006). 

New Zealand red berasal dari persilangan golden fawn sport, Flemish 

giant, dan belian hare. Bulunya berwarna merah bata. Memiliki ciri khas yakni 

bulu tipis putih dilingkaran matanya seolah-olah kelinci tersebut menggunakan 

kaca mata dan warna matanya merah kecoklatan. Kelinci new Zealand black 

memilki bulu berwarna hitam dengan karakter dan ciri khas yang sama dengan 

kelinci new Zealand red dan new Zealand white (Hustamin, 2006). 

7) Nederland dwarf 

Gambar 6. Kelinci New Zealand White (Sumber: Hustamin , 2006) 
 

Gambar 7. Kelinci Nederland dwarf (Sumber: Hustamin , 2006) 
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Gambar 8. Kelinci Satin Coklat (Sumber: Hustamin ,2006) 
 

Nederland dwarf adalah kelinci terkecil pada global yg asal menurut 

Belanda menggunakan bobot mulai 0,9 kg. Struktur tubuh yang pendek, kepala 

nya bulat, matanya warna merah, dengan telinganya yang tegak. Bulu yang manis 

menggunakan aneka variasi rona (terdapat 30 tipe rona). Warna yang sangat 

generik adalah putih, sable, marten, bimalayan, dan agouti. Tetapi yg paling 

popular merupakan rona putih (Hustamin, 2006). 

8) Satin 

 

 

 

 

Kelinci satin biasanya kembangbiakkan untuk dimanfaatkan bulunya. 

Cirinya, warna bulunya tebal dan mengkilat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya 

bagi siapapun yang tertarik untuk memelihara hewan peliharaan di rumah. Orang 

tua memiliki berat hingga 3,35 kg. Tubuhnya yang panjang dengan kepala yang 

lebar, leher yang pendek dan telinga yang lebar serta seimbang dengan tubuhnya. 

Kakinya lurus dan kukunya hitam pekat. Variasi satin meliputi putih, krem, hitam, 

biru, California, merah, chinchilla, coklat, tembaga dan palsu (Hustamin, 2006). 
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i. Pertumbuhan Kelinci 

1) Pengertian pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah perubahan berat, struktur, dimensi, dan ukuran 

tubuhnya, maupun perubahan komposisi tubuh, termasuk berubahnya komponen 

dan organ tubuh (Soeparno, 2009). 

 Anggorodi (1990) mengatakan bahwa pertumbuhan meliputi berbahnya 

struktur dan bobot jaringan penyusun misalnya tendon, jantung, tulang,  otak, 

maupun jaringan tubuh yang lain (tidak termasuk jaringan adiposa) dan organ. 

Mula-mula pertumbuhan berjalan secara perlahan, lama-kelamaan dipercepat, 

kemudian secara bertahap akan melambat, dan jika sudah mencapai kematangan 

maka akan berhenti ( Tillman et.al., 1998). 

 Murti (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ternak berubah-ubah pada 

beberapa tahap perkembangan. Pertumbuhan prenatal terbagi 3 periode: a) zigot, 

b) embrionik, dan c) janinatau fetal.titik pertumbuhan ternak postnatal (postnatal) 

memiliki tahapan cepat dan lambat. Sebelum pubertas pertumbuhan relatif cepat 

dan akan melambat setelah melewati masa pubertas batas antara kedua tahapan 

tersebut merupakan titik balik atau disebut dengan titik balik (Samplena, 2013). 

Pola dari pertumbuhan dari ternak bergantung pada cara manajemennya, 

Ketersediaan nutrisi, iklim, dan kesehatan. Pertambahan berat badannya 

dipengaruhi oleh usia, genetik, lingkungan, dan bobot badan pada awal periode 

penggemukan berhubungan dengan berat badan dewasa (Wodzicka Tomaszewska 

et al., 1993). 
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2) Faktor-faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan kelinci 

a) Bangsa. 

Pertumbuhan adalah perubahan berat, dimensi, bentuk, dan ukuran tubuh, 

termasuk perubahan komponen tubuh, termasuk berubahnya komposisi  

(Soeparno, 2009). 

Jenis kelinci adalah sekelompok kelinci dengan karakter eksternal yang 

bisa dikenali dan diidentifikasi yang membuat mereka berbeda dari segi fisik pada 

kelompok lain namun spesiesnya masih sama. Pada kondisi dan kontrol lokal 

yang sama, perbedaan breed merupakan faktor yang mempengaruhi penampilan 

induk kelinci. Breed sapi besar lahir lebih berat, tumbuh lebih cepat dan  lebih 

berat dari breed sapi kecil (Sarwono, 2001). 

b) Jenis kelamin 

Laju pertumbuhan kelinci juga dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, dan 

adanya androgen biasanya menyebabkan ternak jantan lebih cepat tumbuh dari 

pada ternak betina dengan usia yang sama. Androgen adalah hormon seks yang 

mengandung beberapa hormon pengatur dan stimulasi pertumbuhan. Androgen 

diproduksi oleh sel intertestikular dan kalenjar adrenal, dan salah satu androgen 

steroid adalah testosteron, yang diproduksi oleh testis. Semakin banyak 

testosteron yang Anda keluarkan, semakin banyak androgen yang Anda 

keluarkan. Hormon kelamin jantan ini mempercepat pertumbuhan sapi jantan dari 

pada ternak betina, utamanya saat munculnya ciri-ciri seksual sekunder pada sapi 

jantan (Sarwono, 2001). 
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c) Umur 

Pertumbuhan kelinci terbagi atas lima tahap menurut umurnya. Tahap 

pertama saat penyapihan saat kelinci mencapai 40 hari, tahap kedua saat kelinci 

mencapai 100 hari, tahap ketiga pada masa remaja, tahap keempat saat umur 

kelinci mencapai 140 hari keseimbangan hormonalnya, dan tahap kelima adalah 

200 hari. Mencapai usia, dewasa (Sarwono, 2001). 

j. Manfaat ternak Kelinci 

1) Daging 

Kualitas daging kelinci lebih bagus dari daging sapi, kambing, dan domba. 

Postur dagingnya lebih halus menggunakan rona dan stuktur yang serupa daging 

ayam (Kartadisastra, 1997).. 

Sebagai sumber gizi,  daging kelinci mempunyai kadar protein yg lebih 

tinggi dibandingkan daging  ternak lainnya misalnya sapi, domba, kambing, ayam, 

atau babi, & pula  kandungan lemak dan kolesterolnya lebih rendah 

(Kartadisastra, 1997). 

Menurut Sarwono (2001), daging kelinci hampir sama dengan daging 

kambing, tetapi keunggulan daging kelinci adalah kadar protein yang tinggi 

disertai kadar lemak yang rendah. 
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Tabel 2. kadar kolesterol dari daging kelinci dengan daging ternak yang 

lain: 

Jenis daging Kadar Kolesterol (Asam Lemak) 
Jenuh (%) Tak Jenuh (%) 

Kelinci 
Ayam 
Itik 
Kambing 
Domba 
Sapi 

39 
34 
30 
61 
59 
50 

61\ 
66 
70 
39 
41 
50 

Sumber: Food, The Year Book of Agriculture 

Tabel 3. Kadar gizi daging kelinci dengan ternak lainnya 

Jenis daging Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Kadar Air 
(%) 

Kadar 
Kalori 

(%) 
Kelinci 20,8 10,2 67,9 7,3 
Ayam 20,0 11,0 67,6 7,5 
Anak sapi 18,8 14,0 66,0 8,4 
Kalkun 20,1 28,0 58,3 10,9 
Sapi 16,3 22,0 55,0 13,3 
Domba 15,7 27,7 55,8 13,1 
Babi 11,9 40,0 42,0 18,9 

Sumber: Shaver (1981) dan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak 

Kandungan protein yang tinggi dan asam lemak tidak jenuh daging kelinci 

sehingga mampu menjaga ketahanan jaringan tubuh, menciptakan sel-sel, dan 

mempertinggi kecerdasan otak. Daging kelinci sangat baik untuk pertumbuhan 

anak, khususnya balita (Sarwono, 2001). 

Daging kelinci memiliki serat yang halus dengan cita rasanya yang lezat. 

Kadar airnya lebih tinggi (67,9%) dari daging sapi (55,0%), ayam (67,6%), dan 

domba (55,8%). Kemudian memiliki kadar lemak 75 gr/kg yg sebagian akbar 

pada bentuk nir jenuh. Kadar kolesterolnya 1,39 mg/kg. kandungan natriumnya 

hanya 399 mg/kg (Sarwono, 2001) 
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2) Kulit 

Kulit kelinci sangat baik digunakan sebagai bahan pembuatan topi, baju, 

hiasan dinding, tas, sepatu, serta alas atau pelapis perabot rumah tangga 

(Kartadisastra, 1997). 

Berdasarkan strukturnya, kulit kelinci terdiri dari tiga lapisan yaitu: 

dermis, epidermis, dan vel (Kartadisastra, 1997). 

Dermis adalah bagian utama kulit, merupakan jaringan serat yang kuat. 

Terbuat dari sejenis protein yang disebut collagen. Dermis tersebut bertaut pada 

bagian yang lain yaitu vel. Sedangkan bagian luarnya dilapisi oleh semacam 

selaput yang berstruktur keras, elastis, dan kuat yang disebut epidermis. Selaput 

ini terbuat dari bahan sejenis keratin. Berfungsi sebagai pelindung dermis, serta 

tempat tumbuh bulu-bulu yang bertaut pada kantong-kantong bulu yang disebut 

folikel. Ada dua macam folikel yaitu folikel besar dan folikel kecil. Folikel besar 

berfungsi memproduksi bulu penjaga, yaitu bulu-bulu yang tumbuhnya lebih 

panjang, kasar, dan tebal. Folikel kecil berfungsi memproduksi bulu-bulu yang 

lebih pendek, halus, dan lembut, yang disebut regulator (Kartadisastra, 1997). 

3) Kotoran dan Urine 

Kotoran dan urine kelinci mengandung unsur potensial tinggi, sebagai 

bahan baku teknik terapan untuk pembuatan kompos, biogas, pupuk tanaman 

bunga, serta untuk pertumbuhan jamur dan cacing tanah (Kartadisastra, 1997). 
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Table 4. kandungan unsur-unsur dalam kotoran dan urin kelinci 

Unsur Asal kotoran 
Kelinci muda(%) Kelinci dewasa(%) 

Bahan kering 
Protein 
Lemak 
Serat kasar 
BETN 
Fosfor(P) 
Kalium(K) 
Kalsium(Ca) 
Belerang(S) 
Abu 

55,3-67,5 
10,0-12,7 
1,6-3,0 
30,9-37,7 
40,7-43,6 
0,4-1,3 
0,4-1,0 
0,6-1,7 
0,2 
8,5-8,6 

44,6 
17,2 
2,3 
32,0 
38,9 
1,1 
0,5 
1,6 
0,4 
9,6 

Sumber: Klause (1985) 

k. Potensi kelinci 

Karena kelinci adalah ternak yang relatif besar dalam kurun waktu yang 

singkat, masyarakat setempat diharapkan mengonsumsi protein hewani, serta 

kelinci musim semi dan satin, terutama Rex dan kelinci satin. Nilai komersial 

yang tinggi sebagai bahan pakaian yang dapat menggantikan bulu dari hewan liar 

semakin miskin. Karena sisi menarik dari daging kelinci yaitu kadar protein yang 

tinggi serta kolesterol rendah, daging kelinci dapat dijadikan sebagai daging yang 

sehat, tetapi dapat mengembangkan banyak kendala termasuk kesulitan 

pemasaran. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan hidup (kebiasaan gaya hidup) dan 

makna psikologis dengan asumsi bahwa kelinci adalah hewan dekoratif dan 

nikmat untuk mengkonsumsi hewan dan daging dekoratif (Kartadisastra, 1995). 

Menurut Elraffa (2004), kelinci memiliki kemungkinan sebagai produsen 

daging yang bagus. Hewan-hewan ini adalah hewan herbivora non-ruminansia 

dengan perut sederhana (tunggal) dengan pengembangan sepat, seperti mengenali 

perangkat pencernaan. Kelinci mungkin dapat mengembangkan daging, kulit, 
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musim semi, hewan percobaan dan produsen perawatan. Kelinci mampu 

memanfaatkan protein pada hijauan secara yang efisien, jumlah pakan yang 

dibutuhkan tidak terlalu banyak, reproduksinya cepat, dan menghasilkan kualitas 

daging yang cukup baik. 

Kelinci mempunyai beberapa keunggulan yaitu, kadar lemak yang lebih 

sedikit, memerlukan banyak area pemeliharaan, dan dapat menyediakan bahan 

baku dari dapur yang tersisa dan produk sampingan produk pertanian (kulit / 

bulu), kepala, kepala, ayam, kotoran (feses) dapat digunakan untuk keperluan 

lainnya. Biaya produksi yang  murah, perawatan sederhana, dan 4 hingga 6 tahun 

kelahiran dapat dilewati setiap tahun, 4 hingga 12 tahun kelahiran (Kartadisastra, 

1994). 

Peternakan kelinci menjadi salah satu aset penghasilan petani yang amat 

berharga. Selain sebagai tabungan, kelinci dapat diproduksi dengan produk-

produk olahan seperti bentuk makanan cepat saji seperti daging tinggi tombard 

dan kolesterol rendah dan akar trigo, sobek, panggang, sosis, hamburger dan 

bangsal kuda. Selanjutnya, sebagai produsen bulu (bulu), itu juga menghasilkan 

wol sebagai binatang di dunia kedokteran, dan harga penjualan yang relatif tinggi, 

kotoran, dan hewan favorit dengan urin sebagai tanaman tumbuhan mewah 

(imajinatif) tanaman dan pupuk bunga (Budiraharjo et al., et al. 2009). 

Hal yang menarik dari daging kelinci adalah banyak mengandung protein 

dengan rendahnya kadar kolesterol, sehingga dapat diiklankan sebagai daging 

yang sehat, tetapi karena daging kelinci belum dijual maka sulit untuk dijual, 

sehingga banyak hal yang harus dikembangkan. Saya memiliki cacat. Populer di 
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industri. Hal ini terjadi karena pola makan dan efek psikologi yang menganggap 

kelinci dijadikan hewan hias atau hewan peliharaan yang tidak layak dikonsumsi 

dagingnya (Budiraharjo, et al. 2009) 

Kelinci dapat menghasilkan 50-60% daging per kg berat badannya. Di 

Malaysia, daging kelinci dihargai hingga Rp 125.000 per kg. Arab Saudi di 

kisaran Rp 175.000 hingga Rp 225.000 per kg. Indonesia hanya di kisaran Rp 

15.000-30.000 per kg (Masanto dan Ali, 2010). 

Keunggulan dari daging kelinci dari daging lainnya seperti daging sapi, 

ayam, kambing, dan domba adalah jauh lebih sedikit lemak dan kolesterol, namun 

kaya protein. Kelinci memiliki kandungan lemak hanya 8%, dibanding sapi, 

ayam, kambing dan babi masing-masing memiliki 24%, 12%, 14% dan 21%. 

Daging kelinci memiliki kandungan kolesterol kurang lebih 164 mg/100 gr, 

sedangkan daging ayam dan sapi memiliki kandungan kolesterol sekitar 164 

mg/100 gr. Kurang lebih 164 mg/100 gr daging domba dan babi mengandung 

kurang lebih 220-250 mg/100 gr daging. Daging kelinci memiliki kadar protein 

hingga 21%, sedangkan ternak lainnya cuma 17-20% (Masanto dan Ali, 2010). 

Karena kadar protein, lemak dan kolesterolnya, daging kelinci disebut  

sebagai daging yang sehat dan aman dan semakin diterima di pasaran. Selain 

diolah menjadi sate, beberapa pengusaha membuat variasi produk daging kelinci 

seperti: B. Daging cincang, bakso, burger, dendeng, guru, kornet, nugget, sate, 

sosis. Tujuan diferensiasi produk adalah untuk dikonsumsi oleh setiap langkah 

kehidupan. Padahal, daging kelinci olahan lebih mahal dari produk lain (seperti 

chicken nugget). Nugget kelinci bisa mencapai harga Rp 60.000 per kg. Harga 
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memang tinggi, namun sejauh ini respon konsumen sangat baik (Masanto dan Ali, 

2010). 

 Kelinci menghasilkan banyak daging karena karakteristik profilnya. 

Kelinci berkembang biak dengan cepat dan melahirkan hingga 412 ekor per 

kelahiran. Kelinci bisa melahirkan 48 kali dalam setahun. Secara optimal, 

produksi daging sapi per tahun cuma 35%, kambing 53%, domba 63%,  dan babi 

1200%. Produksi daging kelinci yang baik dapat mencapai 2900% dengan 

pengendalian yang intensif. Dengan pengelolaan yang ekstensif, produksi kelinci 

mampu mencapai 390% setiap tahun. Lebih tinggi dari domba, kambing dan sapi. 

(Sarwono, 2001). 

2. Pakan Kelinci 

a. Kangkung 

1) Pengertian Kangkung  

Kangkung merupakan sayuran yang dapat dibudidayakan baik di air 

(rawa) maupun di darat. Ada dua jenis utama kangkung, kangkung dan kangkung, 

tergantung daerah budidaya kangkung. Kangkung tumbuh baik di daerah basah 

dan berair.  

2) Taksonomi Kangkung 

Menurut (Rukmana, 1994) kedudukan tanaman kangkung dalam tatanama 

(sistematika) tumbuhan diklasifikasikan ke dalam : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatopyta 

Sub divisi : Angiospermae 
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Kelas  : Dicotyledoneae 

Family  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies : Ipomea aquatic forsk 

3) Morfologi Tanaman Kangkung 

a) Akar 

Tanaman kangkung mempunyai akar tunggang dan semua cabang akarnya 

menyebar ke tanah ke segala arah dengan kedalaman 60-100 cm dan melebar 

secara datar dengan radius 100 cm-150 cm, utamanya tanaman jenis kangkung air 

(Rukmana, 1994). 

b) Daun 

Tangkai daun menempel pada batang, dan ketiak daun memiliki tunas 

yang mampu tumbuh menjadi cabang yang baru. Daunnya memiliki struktur 

seperti hati, dengan ujungnya yang lancip atau tumpul dan permukaan atas dengan 

warnanya hijau muda (Rukmana, 2004). 

c) Bunga 

Struktur bunga kangkung menyerupai terompet, dan kelopaknya warna 

keunguan (Rukmana, 1994). 

d) Buah dan biji 

Kangkung berbentuk lonjong dan terdiri dari tiga spesies. Biji kangkung 

berbentuk persegi atau bulat, berwarna coklat atau gelap dan mengandung dua 

biji. Biji kangkung berfungsi sebagai alat reproduksi dan reproduksi (Rukmana, 

1994). 
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4) Kandungan gizi kangkung 

Dari segi nutrisi, kangkung per 100 gram setara dengan 31 kkal kalori, 3,0 

g protein, 0,3 g lemak, 7,3 g karbohidrat, 29 mg kalsium, 470 mg vitamin A, 0,05 

mg vitamin B dan 90,9% air (Setiadi et al., 1996). 

b. Ampas Tahu 

Proses dibuatnya tahu terbagi dari 2 proses yakni pembuatan susu 

kedelai, dilanjut dengan koagulasi protein dari susu kedelai, serta dapat 

dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan (Koswara, 1992). 

 

Kedelai higienis 

Rendam selama 8-12 jam 

Dikupas 

Dicuci dan direndam kembali (30-40 menit) 

Giling menggunakan air yang panas (80 – 100 oC) 

Perbandingan air dan kedelai yakni 8-10 air : 1 kedelai 

Bubur kedelai 

Saring---------------->Ampas tahu 

Filtrat 

didihkan selama 30 menit 

Proses penggumpalan 

Proses penyaringan 

Gumalan tahu 

Pengepresan 
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Proses Pemotongan 

                Tahu 

Gambar 9. Kerangka Proses Pembuatan Tahu (Koswara, 1992) 

3. Zat gizi Pakan 

Menurut Mansur (2016), Zat Gizi Pakan terbagi atas 7 yakni 

karbohidrat, protein, lipid, vitamin, air, udara dan mineral. 

a. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan zat organik dimana  terdiri atas Karbon (C), 

Hidrogen (H), dan Oksigen (O₂ )  dengan jumlah yang berbeda. 

Pada tumbuhan karbohidrat terbentuk dari proses fotosintesis yang 

didalamnya terjadi  reaksi yang bahan dasarnya CO2 dan H2O. 

Proses terjadinya fotosintesis: 

6CO2 + 6H2O Cahaya Mentari C6H12O6 + 6O2 

Dalam reaksi fotosintesis, klorofil yang ada pada tanaman menyerap  

panas dari mentari untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. 

Karbohidrat terbagi 4 berdasarkan jumlah dari molekulnya: 

(1)  Monosakarida, gula sederhana 

(2)  Disakarida, terdiri dari 2 molekul gula 

(3)  Trisakarida, terdiri dari 3 molekul gula 

(4)  Polysakarida, terdiri dari banyak molekul gula 

b. Protein 

Asal kata dari protein adalah “proteios” yang artinya “pertama” atau 

“utama”. Protein adalah senyawa organik yang strukturnya terdiri dari karbon (C), 

hidrogen (H), oksigen (O2), nitrogen (N), sulfur (S), dan fosfor (P). Kandungan 
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utama protein yaitu nitrogen. Rumus menghitung kandungan protein pada bahan 

adalah  6,25 kali dari kandungan nitrogennya (N/Kg x 6,25). 

c. Lemak 

Lemak atau lipid yaitu sekumpulan zat-zat yang tidak mampu larut di 

dalam air namun dapat larut dalam eter, benzena, dan kloroform. Yang rmasuk ke 

dalam golongan lipid yaitu lemak, sterol, dan, fosfatida. Tapi bagian terbesar dari 

zat-zat dalam tubuh ternak adalah lemak. Lemak dan unsur-unsur lipid berperan 

penting pada tubuh hewan. 

Tidak berbeda dengan karbohidrat, lemak juga terdiri atas zat-zat karbon 

(C), hidrogen (H) dan oksigen (O2). Yang menjadi perbedaan adalah jumlah 

karbon dan hidrogennya lebih banyak dari karbohidrat. 

Contoh: Sukrosa, C12 H22 O11 

Lemak, C57 H110 O6 

Lemak atau lipid terbagi atas: 

1) Lemak sejati atau ikatan asam lemak yang berupa: 

(a) lemak sederhana: ester asam lemak dengan alkohol seperti: Lilin dan minyak. 

(1)  Lilin: ester asam lemak dan alkohol selain gliserol. 

(2)  Lemak dan minyak: ester dari asam lemak dan gliserol. 

(b) Lipid campuran atau komplek: ester berasal dari asam lemak dengan 

kandungan zat fosfor (P), karbohidrat maupun protein sebagai penambah 

terhadap alkohol maupun asam lemak. 

Contoh: 

(1) Fosfolipid, lipid memiliki kandungan asam fosfat  

(2) Glikolipid, terdiri dari asam lemak, karbohidrat, dan nitrogen 
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(3) Sulfolipid dan Aminolipid. 

(4) Lipoprotein: Lemak yang terikat dengan protein biasa ditemukan pada 

jaringan tubuh dan darah 

2) Pseudo lemak, adalah zat yang larut dalam eter 

 terdiri atas: 

(a)  Vitamin yang larut di dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K 

(b)  Hormon yang larut di dalam lemak yakni hasil dari karotin, kelenjar adrenalin, 

dan, kelenjar kelamin. 

d. Vitamin 

Vitamin terbagi atas 2, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan yang larut 

di dalam lemak: 

1) Vitamin yang larut di dalam air yaitu vitamin B1, vitamin B2, Niasin, 

Asam pantotenat, biotin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin C. 

2)  Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, Vitamin E, 

dan vitamin K. 

e. Air 

Struktur dari air sangat sederhana, tetapi konsentrasinya adalah yang 

paling sulit dalam analisis langsung. Air amat berperan penting dalam 

menentukan nilai pakan, karena berpengaruh pada zat pakan. Karena ini terkait 

dengan fungsi utama air adalah sebagai pelarut, makanan berair memiliki kadar 

bahan pakan lain yang lebih rendah. Sebab itu untuk menentukan nilai suatu 

pakan seharusnya dihitung berdasarkan kandungan bahan kering bahan 

makanannya, bukan bahan makanan aslinya. 
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f. Mineral 

Mineral berperan penting dalam pakan ternak. Dalam tubuh ternak terdiri 

atas 3-5% zat-zat mineral. Mineral tidak bisa dibentuk di dalam tubuh ternak, 

sehingga harus tersedia dalam pakan. Pemberian mineral harus pada jumlah yang 

cukup. Kekurangan maupun kelebihan kadar pemberian mineral akan 

mengganggu kesehatan ternak. 

Mineral terbagi atas 2 macam, yaitu: 

1. Mineral makro terbagi atas fosfor, kalsium, kalium, Chlor, dan natrium 

2. Mineral mikro terbagi atas mangan, magnesium, besi, seng, tembaga , 

selenium, molibdenum, kobalt, Kromium, dan Iodium.  

Beberapa unsur mineral yang berperan penting di dalam tubuh serta 

fungsinya: 

1. Kalsium berfungsi: 

a) Esensial pada proses pembekuan darah. 

b) Natrium dan kalium berperan penting pada denyut jantung 

c) Berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi. 

Akibat dari kekurangan kalsium yakni: 

a) Osteomalacia, adalah melunaknya tulang pada ternak dewasa.. 

b) Milk fever, adalah penyakit pada sapi perah yang baru melahirkan, bisa 

mengalami kejang otot maupun kelumpuhan. 

2. Fosfor berfungsi: 

a) Berperan dalam metabolisme lemak dan karbohidrat. 

b) Berperan dalam aktifitas sel. 

c) Mengatur keseimbangan antara asam dan basa. 

d) Sama halnya kalsium juga berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. 

Yang akan terjadi pada tubuh jika kekurangan fosfor adalah: 
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a) Osetomalicia dan Rakhitis 

b) Reproduksi pada hewan betina menurun. 

c) Sendi dan otot menjadi kaku 

d) Laju pertumbuhan menjadi lambat 

3. Khlorida (Cl) Fungsi: 

a) Mengatur pH di dalam darah. 

b) Mengatur tekanan osmosis di dalam darah. 

c) Mengaktifkan enzim amilase dan menyusun asam khlorida dari getah lambung. 

Yang akan terjadi pada tubuh jika kekurangan chlor adalah: 

a) Menurunnya nafsu makan 

b) Laju pertumbuhan menjadi lambat 

c) Berat badan menurun 

d) Produksi rendah 

e) Bulu menjadi kasar 

4. Natrium  

Natrium berfungsi mengatur tekanan osmosis dan mengatur keseimbangan 

asam dan basa pada metabolisme karbohidrat. 

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan natrium adalah: 

a) Laju pertumbuhan melambat. 

b) Kelunakan tulang 

c) Kornea menjadi bertanduk. 

d) Isi dari cairan plasma menurun. 

5. Kalium berfungsi 

a) Mengatur tekanan osmosis di dalam darah dan menyeimbangkan kadar asam 

dan basa. 

b) Mempengaruhi sistem syaraf dan otot. 
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c) Berperan penting dalam metabolisme karbohidrat. 

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan kalium adalah: 

a) Hipokalemia yaitu lemahnya urat pada daging 

b) Lemah jantung 

c) Tubuli ginjal degenerasi 

6. Magnesium berfungsi 

a) Mengaktifkan enzim. 

b) Memperkuat kerangka 

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan magnesium adalah: 

a) Anorexia, nafsu makan menurun 

b) Titani rumput pada sapi 
c) Salivasinya berlebihan 

C. Kajian Terdahulu 

Penelusuran dari berbagai sumber di banyak literatur, jurnal, temuan, dan 

penelitian sebelumnya menemukan bahwa variabel yang diteliti menarik bagi 

banyak kelompok. Beberapa di antaranya menjelaskan relevansinya dengan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hafidz Rasyid (2009) “Performa Produksi Kelinci Lokal Jantan Pada 

Pemberian Rumput Lapang Dan Berbagai Level Ampas Tahu”. Eksperimen 

dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan ampas tahu sebagai konsentrat pakan 

ternak. Limbah tahu tersebut berasal dari industri tahu lokal di desa. Mengandung 

protein, energi, mineral, dan serat kasar. Inilah alasan mengapa ampas tahu baik 

untuk hewan. Kelinci digunakan sebagai hewan percobaan. Empat pakan yang 

mengandung 20, 40, dan 60% ampas tahu dan satu konsentrat komersial diberikan 

kepada kelinci. Dua puluh ekor kelinci muda (789 ± 0,15; CV = 10%) digunakan. 
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Hewan-hewan ini dibagi menjadi empat kelompok. Konsumsi pakan, PBBH, 

konversi pakan, dan kematian dicatat. Pengaruh pengobatan dipelajari dengan 

ANOVA. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perlakuan berpengaruh 

nyata pada pertambahan bobot badan harian dan konversi pakan 

2. Eko Marhaeniyanto (2015), Sugeng Rusmiwati, dan Sri Susanti, 

“Pemanfaatan Daun Kelor Untuk Meningkatkan Produksi Ternak Kelinci New 

Zealand White”. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Peternakan 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang”. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui suplementasi daun Moringa oleifera Lamm (MOL) dalam pakan basal 

(rumput dan pollard) terhadap asupan pakan, rata-rata pertambahan bobot badan 

harian dan ukuran serasah kelinci Metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen secara acak. desain blok (RBD) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diuji adalah P0: rumput Cynodon plectostachyus + Pollard; P1: 

rumput Cynodon plectostachyus + (Pollard 90% + MOL 10%); P2: rumput 

Cynodon plectostacius + (Pollard 80% + MOL 20%); P3: rumput Cynodon 

plectostacius + (Pollard 70% + MOL 30%) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

asupan bahan kering pakan berkisar antara 98 - 120 g / ekor / hari (± 4-5% dari 

BB berat badan) rata-rata harian gain (g / ekor / hari) P0, P1, P2 dan P3 masing-

masing 9,69a ± 1,77g, 13,48ab ± 3,05g; 18,96b ± 5,91gdan 19,83b ± 7,21 dan 

rata-rata ukuran serasah P0, P1, P2 dan P3 masing-masing adalah 6,25a + 0,95; 

6,75a + 0,50; 7,50ab + 0,57; 8,75b + 0,95 Kesimpulan penelitian bahwa 

penggunaan daun Moringa oleifera Lamm sebagai pakan konsentrat kelinci New 

Zealand White betina dapat meningkatkan asupan pakan, pertambahan bobot 
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badan dan menambah ukuran serasah. Saran penggunaan serbuk daun Moringa 

oleifera Lamm berkisar antara 10 sampai 30% pakan konsentrat kelinci. Kata 

kunci: pakan, moringa oleifera, protein, rabbit 

3. Singgih Aditya Saputro (2016), “Produksi Kelinci Hibrida New Zealand 

White Dengan Pemberian Hijauan Jagung Pada Media Tanam Yang Berbeda”. 

Kelinci jenis New zealand white adalah bangsa kelinci yang bertujuan sebagai 

produksi daging. Hijauan dari jagung bisa ditanam secara vertikultur yang bisa 

digunakan sebagai pakan berserat tinggi pada kelinci. Tujuan penelitian ini yakni 

mengetahui produksi kelinci New zealand white yang diberi pakan hijauan dengan 

penanaman jagung selama 21 hari dengan teknik tanam yang beragam. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Maret – 4 April 2021, lokasinya di 

Dusun Mattoanging, Desa Salokaraja, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng. 

B. Materi Penelitian 

Kandang yang dipakai adalah kandang individu. Tiap kandang disediakan 

tempat pakan. Peralatan yang dipakai adalah alat kebersihan dan timbangan. 

Kelinci yang digunakan adalah kelinci jantan lokal yang berumur 3-4 

bulan dengan berat 1129-1599 gram sebanyak 16 ekor. Kelinci ini dipelihara 

selama 4 minggu dengan perlakuan yang berbeda. 

Pakan yang diberikan adalah kangkung segar dan ampas tahu. 

Tabel 5. Estimasi Kandungan zat gizi kangkung segar per 100 gr  

ZaT Gizi Jumlah 

Protein 3 
Lemak 0,3 
Serat 1 
Kalsium 0,73 
Phospor 0,50 
Kadar Air 89,7 
Sumber: Astiawan, 2009  
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Tabel 6. Estimasi Kandungan Nutrisi Ampas Tahu per 100g 

Zat Gizi Jumlah 
Protein Kasar 17 
Lemak Kasar 5,62 
Serat Kasar  23,4 
Kalsium 0,55 
Phospor  0,23 
Kadar Air  14,08 
Sumber: Bahar dan Sudolar, 2018 

Tabel 7. Estimasi Kandungan Nutrisi Kangkung segar dan Ampas Tahu yang 
digunakam 

Nutrien Kandungan Nutrien (gram/100gr) 
P0 P1 P2 P3 

Protein Kasar 3 5,80 7,20 8,60 
Lemak Kasar 0,3 1,36 0,21 0,18 
Serat Kasar 1 5,48 0,70 0,60 

Kalsium 0,73 0,69 0,51 0,44 
Phospor 0,5 0,45 0,35 0,30 

Kadar Air 89,7 74,58 62,79 53,82 
 

Ket :  P0 = Kangkung Segar 100% 

P1 = Kangkung segar 80% + Ampas Tahu 20% 

P2 = Kangkung segar 70% + Ampas Tahu 30% 

P3 = Kangkung segar 60% + Ampas Tahu 40% 

C. Pemeliharaan 

Kelinci yang dipelihara dalam penelitian berjumlah 16 ekor. Jumlah 

kandang yaitu 16 dan kelinci dikandangkan secara inividu atau 1 ekor 1 kandang. 

Pemberian pakan pada kelinci sebanyak 2 kali sehari yakni pada pagi pukul 07.00 

WITA dan sore pukul 15.00 WITA. air diberikan secara adlibitum. Penimbangan 

bobot badan dilakukan di awal penelitian kemudian dilanjutkan setiap minggu 
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hingga 4 minggu pemeliharaan. Jumlah pakan diberikan sebanyak 10% dari bobot 

badan. 

D. Rancangan Penelitian 

    Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 kali perlakuan dan 4 kali ulangan 

Perlakuan yang digunakan adalah: 

P0 : 100% Kangkung 

P1  : 80% Kangkung + 20% Ampas tahu 

P2  : 70% Kangkung + 30% Ampas tahu 

P3 : 60% Kangkung + 40% Ampas tahu 

E. Parameter Penelitian 

1. Konsumsi Pakan 

Rumus konsumsi pakan adalah hasil jumlah pakan yang diberi dikurangi 

sisa pakan (g/ekor/hari) (Rasyid, 2009).  

Konsumsi Pakan Segar = Pemberian pakan – sisa dari pakan 

2. Pertambahan Bobot Badan  

Rumus Pertambahan bobot badan adalah bobot badan akhir dikurang 

bobot badan awal dibagi lama pemeliharaan (Rasyid, 2009). 

PBBH = Bobot Badan Akhir – Bobot Badan Awal 
   Lama Pemeliharaan  

3. Konversi Pakan  

 Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi ternak dibagi 

dengan pertambahan bobot badan ternak dalam kurun waktu yang sama (Rasyid, 

2009). 
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Konversi Pakan = Konsumsi (gram) 
          PBB (gram) 

F. Analisis Data 

   Data yang didapatkan, dianalisia dengan menggunakan analisis sidik 

ragam (analysis of variance), jika terdapat perbedaan yang nyata dilakukan uji 

lanjut menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT ) (Steel dan Torrie 1991). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Berdasarkan penelitian konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan 

konversi pakan kelinci selama 4 Minggu di dusun Mattoanging Desa Salokaraja 

Kec. Lalabata Kab. Soppeng maka didapatlah hasil dari penelitian tersebut yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Rataann konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan, dan konversi pakan 
selama pemeliharaan kelinci (28 Hari) 

Variabel 
Perlakuan Nilai 

P P0 P1 P2 P3 

Konsumsi 
(gram/ekor/hr) 

 
148,25±16,20 146,06±14,65 145,31±15,14 144±11,81 P>0,05 

PBB 
(gram/ekor/hari

) 
6,09±0,86a 9,13±0,72b 10,04±1,03b 11,73±1,22c P<0,01 

Konversi Pakan 25,07±6,35a 16,02±1,10b 14,71±3,04b 12,46±2,32b P<0,01 

Ket: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) dan sangat nyata (P<0,01) 

B. Pembahasan 

1. Konsumsi 

Rata-rata konsumsi pakan ternak kelinci selama pemeliharaan dapat kita 

lihat pada table 4.1 dimana rata-rata konsumsi pakan P0, P1, P2, P3 tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan 

tidak memiliki sisa pakan yang bisa ditimbang. Konsumsi pakan P0 yaitu 

148,25±16,20, P1 yaitu 146,06±14,65, P2 yaitu 145,31±15,14, P3 yaitu 

144±11,81 sesuai dengan pernyataan Esminger (1991) bahwa kebutuhan pakan 
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kelinci muda dengan bobot 1,8-3,2 kg perhari yakni 120-180 gr. Konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh bobot badan ternak, jenis makanan, umur dan kondisi ternak, 

kadar energi dalam pakan stress, dan jenis kelamin (Parakassi, 1999). 

2. Pertumbuhan Bobot Badan 

Pertumbuhan bobot badan P0 yaitu 6,09±0,86 gr/hari menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap P1 yaitu 9,13±0,72 gr/hari, P2 

yaitu 10,04±1,03 gr/hari dan P3 yaitu 11,73±1,22 gr/hari. Hal ini disebabkan 

karena asupan protein kasar  P0 paling rendah yaitu 4,45%. 

Pertumbuhan bobot badan P0 yaitu 6,09±0,86 dan P1 yaitu 9,13±0,72 

berbeda dengan pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan 

produksi kelinci pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Hal ini 

disebabkan karena asupan protein kasar P0 yaitu 4,45% dan P1 yaitu 8,47 tidak 

terpenuhi. Hal ini didukung pendapat James Blakely dan David H. Bade (1992) 

bahwa kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak 

mulai dewasa berkisar 12-14%.  

Pertumbuhan bobot badan P2 yaitu 10,04±1,03 gr/hari sesuai dengan 

pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan produksi kelinci 

pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Asupan protein kasar 

P2=10,46% hal ini menyimpang dari pendapat Blakely dan Bade (1992) bahwa 

kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak mulai 

dewasa berkisar 12-14%. Penyimpangan ini disebabkan karena kandungan kadar 

air kangkung pada table 3.3 berkisar 89,7%, namun peneliti melayukan terlebih 

dahulu sehingga berat timbangannya turun dan proteinnya meninggkat. 



52 

 

 

Pertumbuhan bobot badan P3 yaitu 11,73±1,22 gr/hari sesuai dengan 

pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan produksi kelinci 

pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Asupan protein kasar 

P3=12,38% hal ini sesuai pendapat James Blakely dan David H. Bade (1992) 

bahwa kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak 

mulai dewasa berkisar 12-14%.  

3. Konversi Pakan 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat Konversi pakan P0 menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) pada P1, P2 dan P3. Konversi pakan P0 yaitu 

25,07±6,35, P1 yaitu 16,02±1,10, P2 yaitu 14,71±3,04, dan P3 yaitu 12,46±2,32. 

Rataan konversi pakan yang paling rendah adalah P3 yaitu 12,46±2,32 namun 

belum memenuhi standar konversi pakan yang bagus. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat fitriyani (2006) menyatakan bahwa konversi pakan kelinci umur 2-3 

bulan berkisar 6,45-10,06. Hal ini kemungkinan disebabkan karena umur kelinci 

berkisar 3-4 bulan dimana sudah hampir memasuki umur dewasa. 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNT, menunjukkan bahwa P0 dan P3 berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Dimana P0 nilai konversinya yaitu 25,07±6,35 dan P3 nilai 

konversinya yaitu 12,46±2,32. Perlakuan P0 merupakan perlakuan kontrol atau 

tidak diberi ampas tahu atau hanya diberikan pakan kangkung saja. Kebutuhan 

nutrient P0 tidak terpenuhi sehingga nilai konversinya sangat tinggi. Hal ini sesuai 

pendapat Rasyid (2009) bahwa konversi pakan yaitu perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang dicapai dalam 

kurun waktu yang sama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah: 

1. Konsumsi pakan paling rendah diperoleh pada perlakuan P3 yaitu dengan 

perlakuan pakan 60% ampas tahu dan 40% kangkung. Sementara itu konsumsi 

pakan paling tinggi diperoleh P0 yaitu dengan perlakuan pakan hanya diberi 

pakan kangkun tanpa diberi pakan ampas tahu. 

2. Pertambahan bobot badan terendah diperoleh pada perlakuan P0 dan 

tertinggi pada perlakuan P3. 

3. Konversi pakan terendah diperoleh pada perlakuan P3 dan tertinggi pada 

perlakuan P0. 

B. Saran 

Sebaiknya pemberian pakan ampas tahu dan kangkung pada kelinci 

ditambahkan lagi konsentrat agar dapat menunjang pertambahan bobot badan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1:  Pemeliharaan Kelinci 
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Lampiran 2: Hasil Uji Statistik (Anova) dan Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil 
(BNT) 

Descriptives 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Min Max 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Konsumsi P0 
4 148,2500 16,19928 8,09964 122,4733 

174,026
7 

128,50 162,00 

P1 
4 146,0625 14,65204 7,32602 122,7478 

169,377
2 

133,00 166,25 

P2 
4 145,3125 15,13739 7,56870 121,2255 

169,399
5 

137,00 168,00 

P3 
4 144,0000 11,80572 5,90286 125,2145 

162,785
5 

127,50 155,50 

Total 
16 145,9063 13,10180 3,27545 138,9248 

152,887
7 

127,50 168,00 

PBB P0 4 5,6825 ,86017 ,43008 4,3138 7,0512 4,90 6,60 

P1 4 8,5175 ,71867 ,35934 7,3739 9,6611 7,90 9,47 

P2 4 9,3675 1,03190 ,51595 7,7255 11,0095 8,23 10,47 

P3 4 10,9475 1,21897 ,60949 9,0078 12,8872 9,33 12,10 

Total 16 8,6288 2,15842 ,53961 7,4786 9,7789 4,90 12,10 

Konversi P0 4 26,8575 6,80376 3,40188 16,0312 37,6838 19,47 33,06 

P1 4 17,1625 1,17758 ,58879 15,2887 19,0363 15,92 18,61 

P2 4 15,7575 3,25501 1,62751 10,5781 20,9369 13,16 20,40 

P3 4 13,3475 2,48295 1,24147 9,3966 17,2984 10,96 16,66 
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Total 16 18,2813 6,40507 1,60127 14,8682 21,6943 10,96 33,06 

 

 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Konsumsi Between Groups 38.016 3 12.672 .060 .980 

Within Groups 2536.844 12 211.404   

Total 2574.859 15    

PBB Between Groups 58.460 3 19.487 20.474 .000 

Within Groups 11.421 12 .952   

Total 69.882 15    

Konversi Between Groups 422.059 3 140.686 8.733 .002 

Within Groups 193.314 12 16.109   

Total 615.373 15    

 

 

 

Multiple Comparisons 

Uji Lanjut BNT   

Dependent 
Variable 

(I) 
Perlakuan 

(J) 
Perlakuan 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Konsumsi P0 P1 2,18750 10,28114 .835 -20,2132 24,5882 
P2 2,93750 10,28114 .780 -19,4632 25,3382 
P3 4,25000 10,28114 .687 -18,1507 26,6507 
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P1 P0 -2,18750 10,28114 .835 -24,5882 20,2132 
P2 ,75000 10,28114 .943 -21,6507 23,1507 
P3 2,06250 10,28114 .844 -20,3382 24,4632 

P2 P0 -2,93750 10,28114 .780 -25,3382 19,4632 
P1 -,75000 10,28114 .943 -23,1507 21,6507 
P3 1,31250 10,28114 .901 -21,0882 23,7132 

P3 P0 -4,25000 10,28114 .687 -26,6507 18,1507 
P1 -2,06250 10,28114 .844 -24,4632 20,3382 
P2 -1,31250 10,28114 .901 -23,7132 21,0882 

PBB P0 P1 -2,83500* ,68985 .001 -4,3380 -1,3320 
P2 -3,68500* ,68985 .000 -5,1880 -2,1820 
P3 -5,26500* ,68985 .000 -6,7680 -3,7620 

P1 P0 2,83500* ,68985 .001 1,3320 4,3380 
P2 -,85000 ,68985 .241 -2,3530 ,6530 
P3 -2,43000* ,68985 .004 -3,9330 -,9270 

P2 P0 3,68500* ,68985 .000 2,1820 5,1880 
P1 ,85000 ,68985 .241 -,6530 2,3530 
P3 -1,58000* ,68985 .041 -3,0830 -,0770 

P3 P0 5,26500* ,68985 .000 3,7620 6,7680 
P1 2,43000* ,68985 .004 ,9270 3,9330 
P2 1,58000* ,68985 .041 ,0770 3,0830 

Konversi P0 P1 9,69500* 2,83809 .005 3,5113 15,8787 
P2 11,10000* 2,83809 .002 4,9163 17,2837 
P3 13,51000* 2,83809 .000 7,3263 19,6937 

P1 P0 -9,69500* 2,83809 .005 -15,8787 -3,5113 
P2 1,40500 2,83809 .630 -4,7787 7,5887 
P3 3,81500 2,83809 .204 -2,3687 9,9987 

P2 P0 -
11,10000* 2,83809 .002 -17,2837 -4,9163 

P1 -1,40500 2,83809 .630 -7,5887 4,7787 
P3 2,41000 2,83809 .412 -3,7737 8,5937 

P3 P0 -
13,51000* 2,83809 .000 -19,6937 -7,3263 

P1 -3,81500 2,83809 .204 -9,9987 2,3687 
P2 -2,41000 2,83809 .412 -8,5937 3,7737 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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