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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah swt. yang 
telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Panduan Laboratorium dan Praktik Lapangan 
Manajemen Ternak Perah. Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka 
macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi 
manusia. Manajemen Ternak Perah menjadi hal yang menjadi perhatian dalam 
kemajuan populasi ternak. Ternak yang ternak akan berproduksi dan 
berproduktivitas dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal 
oleh  makhluk hidup lainnya.  

Modul ini diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk memahami 
manajemen ternak perah dari berbagai aspek. Kritik dan saran sangat kami 
harapkan untuk perbaikan modul praktium ini di masa yang akan datang. 
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam modul praktium ini, untuk 
itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. 
Semoga modul praktium ini dapat memberi maanfaat bagi mahasiswa Jurusan 
Ilmu Peternakan khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

Gowa,  7 September 2022 

 

 

Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DAFTAR ISI 

 
 
JUDUL …………………………………………………………………… i 
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. ii 
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. iii 

I. PENDAHULUAN ………………………………………………... 1 
 A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1 
 B. Tujuan Praktikum …………………………………………… 2 

II. MANAJEMEN PEMELIHARAAN TERNAK PERAH ……… 3 
 A. Bakalan Ternak Sapi Perah …………………………………. 3 
 B. Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah …………………….. 3 

III. METODE PRAKTIKUM ……………………………………….. 20 
 

 
 

 



AYAT AL QURAN/HADIST TERKAIT 
 

 
Rasulullah Bersabda: 
"Jika seorang anak Adam (manusia) meninggal, maka seluruh amalannya 
terputus kecuali dari tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
sholih yang senantiasa mendoakannya" [H.R. Muslim]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ternak perah dapat diartikan sebagai ternak yang diusahakan untuk 

menghasilkan susu sebanyak-banyaknya disamping hasil sampingan lainnnya. 

Untuk kondisi di Indonesia, yang termasuk ternak perah adalah jenis- jenis 

ternak sapi, kerbau, dan kambing. Meski di daerah tertentu dijumpai pula 

pemerahan terhadap ternak kuda, namun hal ini tidak umum dan sangat 

terbatas keberadaannya. Dan di beberapa negara juga dikenal adanya 

pemerahan unta. Sapi itu sendiri mempunyai beberapa jenis, tergantung bangsa- 

bangsa yang dimiliki. 

Bangsa- bangsa sapi perah yang terkenal umumnya bersal dari keturunan 

sub spesies Bos premigenus dan Bos longifrons. Keturunan tersebut merupakan 

hasil seleksi yang telah berabad-abad dilakukan terhadap sifat-sifat tertentu, 

seperti warna, produksi susu, adaptasi terhadap iklim, makanan dan sebagainya. 

Sehingga terbentuklah sapi-sapi perah unggul yang ada sekarang. Bangsa-

bangsa sapi perah tersebut mempunyai perbedaan karakteristik satu sama lain. 

Sapi perah adalah sapi-sapi yang mempunyai kemampuan memproduksi air 

susu dalam jumlah yang cukup banyak. Sapi perah pada umumnya mempunyai 

bentuk tubuh bagian belakang melebar ke segala arah sehingga terdapat 

kebebasan untuk pertumbuhan ambing atau mempunyai bentuk trapesium.  

Usaha ternak sapi perah di Indonesia baru dimulai pada abad ke-17 

bersamaan dengan masuknya belanda ke Indonesia, pada waktu itu orang 

belanda merasa berkepentingan mandatangkan sapi perah, agar dapat 

memperoleh produksi susu untukmemenuhi kebutuhan mereka. Pada waktu itu 

bangsa sapi tipe perah yang didatangkan adalah Friesian Holstein (FH) dari 

negeri Belanda, maka tidak mengherankan populasi bangsa sapi perah di 

Indonesia sebagian besar adalah Friesian Holstein. 



Di Indonesia, budidaya sapi perah lebih cocok dilakukan di dataran tinggi 

yang memiliki iklim sejuk. Karena kebanyakan jenis sapi perah yang produktif 

merupakan sapi dari daerah sub tropis yang beriklim dingin. Sapi perah masih 

bisa dibudidayakan di dataran rendah yang panas, namun produksi 

susunya tidak maksimal. 

Susu yang diproduksi oleh sapi perah tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan protein tubuh manusia sehingga manusia bisa tumbuh dan 

berkembang serta melakukan aktivitasnya sehari-hari. 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pola pemeliharaan sapi perah 

harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti, penyiapan sarana dan 

peralatan terutama perkandangan, pembibitan dan pemeliharaan bakalan/bibit, 

kesehatan dan sanitasi, manajemen pemberian pakan dan minum, laktasi, 

pemerahan serta penanganan air susu. 

B. Tujuan Praktikum 

1. Untuk mengetahui manajemen ternak sapi perah yang baik dan benar 

yang meliputi perkandangan, pemberian pakan, kesehatan, pemerahan, 

dan penanganan air susu. 

2. Untuk mengetahui pengolahan produk susu sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MANAJEMEN PEMELIHARAAN TERNAK PERAH 

 

A.  Bakalan Ternak Sapi Perah 

Sapi bakalan adalah sapi yang sudah melewati usia 1-2 tahun dan 

beratnya sekitar 150-250 kg. Di Indonesia, jenis sapi perah yang memiliki 

produktiviitas tinggi adalah Frisien Holstein (FH). Bila tidak menemukan 

bakalan murninya, di pasaran banyak tersedia Peranakan Frisien Holstein (PFH) 

yaitu hasil persilangan antara FH dengan sapi betina lokal seperti sapi madura 

dan sapi jawa. Secara umum ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam memilih bakalan untuk ternak sapi perah, diantaranya: 1) Sapi harus 

sehat, tubuh tidak cacat, kulit mulus, bebas parasit; 2) Usahakan untuk 

mengetahui riwayat bakalan tersebut, lengkap dengan silsilahnya; 3) Mata 

bening cerah tidak kusam, tidak berair atau tidak terdapat kotoran mata; 4) Tidak 

banyak keluar lendir dari hidungnya, napasnya bagus tidak ada tanda-tanda 

batuk; 5) Kuku-kuku bagus, bentuknya sempurna, tidak ada gejala-gejala 

bengkak, bila diraba suhunya tidak terasa panas; 6) Tidak ada tanda-tanda 

mencret pada sekitar duburnya. 

B.  Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah 

Manajemen pemeliharaan sapi perah meliputi banyak aspek, termasuk 

manajemen pakan, kesehatan, reproduksi, dan lingkungan. Berikut adalah 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemeliharaan sapi 

perah: 

• Pakan: Sapi perah membutuhkan nutrisi yang seimbang dan berkualitas 

tinggi untuk menghasilkan susu yang baik. Pakan sapi perah harus terdiri dari 

hijauan (rumput, jerami, dll.), konsentrat (tepung jagung, jagung pipilan, dll.), 

dan suplemen (vitamin, mineral, dll.). Kualitas pakan harus diperhatikan 

dengan baik untuk memastikan kesehatan dan produktivitas sapi. 



• Kesehatan: Sapi perah rentan terhadap penyakit seperti mastitis, ketosis, dan 

gangguan pencernaan lainnya. Pemilik sapi perah harus memantau kesehatan 

sapi secara teratur dan memberikan perawatan yang tepat, termasuk 

vaksinasi, pengobatan, dan pemeriksaan rutin. 

• Reproduksi: Sapi perah harus dikawinkan dengan benar untuk memastikan 

reproduksi yang baik. Pemilik sapi perah harus memperhatikan siklus 

reproduksi sapi dan memberikan perawatan yang tepat untuk 

mengoptimalkan kesuburan dan produktivitas. 

• Lingkungan: Kondisi lingkungan sangat penting untuk kesehatan dan 

kesejahteraan sapi perah. Pemilik sapi perah harus memastikan bahwa sapi 

hidup di tempat yang bersih dan nyaman, dengan ventilasi yang baik dan 

akses ke air dan pakan yang cukup. 

• Manajemen pengelolaan peternakan: Peternakan harus diatur dengan baik 

untuk memastikan efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Hal ini 

termasuk pengaturan kandang, manajemen limbah, manajemen stok, dan 

manajemen keuangan. 

Dalam menjalankan manajemen pemeliharaan sapi perah, penting juga untuk 

memperhatikan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas. Misalnya, penggunaan teknologi automasi dalam pemberian 

pakan dan pengaturan lingkungan, atau teknologi reproduksi yang lebih baik. 

1. Perkandangan  

Perkandangan sapi perah adalah tempat atau fasilitas yang dirancang 

khusus untuk memelihara sapi perah agar dapat memproduksi susu dengan 

kualitas yang baik dan optimal. Selain kebersihannya terjaga, perlu juga 

mempertimbangkan kenyamanan sapi. Karena untuk mendapatkan hasil susu 

yang banyak sapi perah tidak boleh stress, harus dalam keadaan nyaman. 

Semakin nyaman keadaan sapi, semakin tinggi produktivitas susunya. 

 



Kandang sapi perah dirancang untuk hidup sapi dalam proses usaha 

pembibitan dan produksi susu pada periode tertentu, mulai dari pedet, sapi dara 

dan sapi dewasa secara baik, aman, sehat, dan cukup pergerakan, sehingga sapi 

dapat hidup secara leluasa produktif dan masa hidupnya lebih panjang. 

Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah. 

Persyaratan umum kandang untuk sapi perah adalah sebagai berikut: 

• Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari, sehingga kandang tidak 

lembab. Kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi perah adalah 60-70%. 

• Luas kandang yang memadai untuk memelihara sapi perah. Secara umum, 

luas kandang yang disarankan adalah sekitar 2-2,5 meter persegi per ekor sapi 

perah. 

• Lantai kandang selalu dalam kondisi kering. Hal ini bertujuan mencegah 

perkembangan sumber penyakit seperti jamur (kondisi lembab) dan agar sapi 

tidak terpeleset karena lantai licin. 

• Dinding pembatas sekeliling kandang dan dinding penyekat. Bagi sapi-sapi 

yang dipelihara secara intensif pada umumnya selelu dipakai suatu kontruksi 

dinding pembatas disekelilingnya dan dindng penyekat yang memisahkan 

sapi yang satu dengan yang lain. 

• Tempat pakan yang lebar sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi 

pakan yang diberikan. 

• Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari/tak terbatas. 

• Pengaturan suhu yang nyaman dan sesuai untuk sapi perah, terutama saat 

musim panas dan dingin. 

• Penanganan limbah yang efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar kandang. 

 



Tinggi kandang yang dianjurkan untuk memelihara sapi perah sekitar 4-

4,5 meter. Struktur kandang harus dibuat dari bahan yang kuat, bisa besi, kayu 

ataupun bambu. Lantai kandang sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, bersih 

dan tidak membahayakan sapi. Lantai harus nyaman digunakanan untuk 

rebahan. Lantai tanah sangat tidak dianjurkan untuk memelihara spai perah. 

Tempat makan dan minum harus di desain agar sapi mudah 

mengaksesnya namun tidak bisa menginjak-nginjaknya. Sapi perah menuntut 

pembersihan kandang setiap waktu. Oleh karena itu, saluran pembuangan air 

dan kotoran harus benar-benar lancar. 

Penempatan sapi di kandang harus ditata agar mudah dibersihkan. Untuk 

ternak skala kecil, sekitar 1-10 ekor sebaiknya sapi diletakkan dalam susunan 

satu baris, menghadap pada arah yang sama. Untuk skala besar penempatan 

akan lebih kompleks lagi. 

 
2. Pakan dan Minum 

Pakan atau ransum merupakan faktor yang memegang peranan besar 

dalam biaya produksi yaitu 70% yang menentukan keberhasilan peternakan sapi 

perah. Pemberian pakan sangat berperan besar memicu produktivitas susu. Sapi 

harus mendapatkan pakan yang seimbang dalam arti semua unsur nutrisinya 

terpenuhi. Pakan yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan mineral. Pemberian dari zat-zat tersebut harus terpenuhi secara 

seimbang  untuk mencukupi kebutuhan berbagai fungsi tubuhnya. Tipe pakan 

untuk sapi perah bisa dibedakan ke dalam: 

Pakan hijauan 

Pakan hijauan adalah jenis pakan ternak yang berasal dari tumbuhan hijau 

seperti rumput, daun-daunan, dan sayuran hijau lainnya. Pakan hijauan 

merupakan sumber nutrisi yang penting bagi ternak, terutama sapi, kambing, 

domba, dan kerbau. 



Pakan hijauan kaya akan serat kasar, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

Serat kasar dalam pakan hijauan dapat membantu pencernaan hewan ternak dan 

mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Protein dalam pakan hijauan 

penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh hewan ternak. 

Karbohidrat dalam pakan hijauan memberikan energi yang dibutuhkan oleh 

hewan ternak untuk bergerak dan beraktivitas. Vitamin dan mineral dalam 

pakan hijauan membantu menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah 

terjadinya penyakit. 

Beberapa jenis pakan hijauan yang umum digunakan untuk ternak adalah 

rumput, jerami, daun singkong, hijauan legum, dan lain sebagainya. Pakan 

hijauan dapat diberikan dalam bentuk segar atau kering, tergantung pada 

ketersediaan dan kebutuhan hewan ternak. Penting untuk memperhatikan 

kualitas dan kebersihan pakan hijauan yang diberikan kepada ternak, agar dapat 

memastikan kesehatan dan produktivitas ternak yang optimal. 

Pakan hijuan terdiri dari bahan berserat seperti rumput-rumputan, leguminosa, 

jerami padi, daun kacang tanah, jerami jagung, dan pucuk tebu. Sapi perah 

membutuhkan hijauan sebanyak 30-50 kg per ekor per hari, atau 10% dari bobot 

tubuhnya. Pakan hijauan sebaiknya diberikan siang hari, biasanya setelah 

pemerahan. 

Pakan konsentrat  

Pakan konsentrat adalah pakan ternak yang biasanya berbentuk butiran atau 

serbuk dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Pakan konsentrat 

digunakan untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, terutama 

untuk pertumbuhan dan produksi susu atau daging yang lebih baik. 

Pakan konsentrat atau sering juga disebut penguat bisa berupa biji-bijian, umbi-

umbian, atau limbah olahan pertanian seperti ampas tahu atau bungkil 

kedelai.  Pakan konsentrat dapat diberikan sebanyak 1-2% dari bobot sapi. 

Pemberiannya sebaiknya pagi hari sebelum pemerahan atau sore hari. 



Pakan konsentrat biasanya terbuat dari campuran bahan-bahan seperti biji-

bijian, tepung ikan, tepung tulang, tepung bulu, dedak, jagung, dan kacang-

kacangan. Kandungan nutrisi dalam pakan konsentrat bervariasi tergantung 

pada jenis dan jumlah bahan-bahan yang digunakan dalam campurannya. 

Pemberian pakan konsentrat harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai 

dengan kebutuhan ternak, karena pemberian yang berlebihan dapat 

menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas atau gangguan pencernaan. 

Selain itu, pemberian pakan konsentrat juga harus disertai dengan pemberian 

pakan serat seperti jerami atau hijauan untuk menjaga kesehatan pencernaan 

ternak. 

Pakan konsentrat untuk sapi perah harus mengandung nutrisi yang cukup untuk 

mendukung produksi susu yang optimal. Beberapa bahan pangan yang biasanya 

digunakan dalam pakan konsentrat untuk sapi perah antara lain: 

• Jagung: merupakan sumber energi utama dalam pakan sapi perah. 

• Konsentrat protein nabati: seperti bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, dan 

tepung jagung, merupakan sumber protein yang penting dalam pakan sapi 

perah. 

• Dedak padi: mengandung serat yang penting untuk menjaga kesehatan 

saluran pencernaan sapi. 

• Premix vitamin dan mineral: mengandung vitamin dan mineral yang penting 

untuk menjaga kesehatan sapi dan mendukung produksi susu yang optimal. 

• Dedak gandum: merupakan sumber serat dan energi yang penting. 

Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan nutrisi sapi perah dapat berbeda-beda 

tergantung pada faktor seperti usia, bobot badan, produksi susu, dan tingkat 

aktivitas.  

Pakan tambahan 

Pakan tambahan adalah pakan yang diberikan sebagai tambahan atau suplemen 

dari pakan utama bagi ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. 

Tujuan dari memberikan pakan tambahan adalah untuk memenuhi kebutuhan 



nutrisi yang tidak tercukupi dari pakan utama, terutama saat kondisi lingkungan 

atau ketersediaan pakan yang tidak memadai. 

Beberapa jenis pakan tambahan untuk ternak antara lain: 

• Hijauan segar: seperti rumput segar, daun pisang, jerami hijau, dan lain-lain. 

Hijauan segar dapat memberikan serat kasar dan beberapa nutrisi penting 

seperti protein, vitamin, dan mineral. 

• Konsentrat protein: seperti bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, tepung 

ikan, dan lain-lain. Konsentrat protein penting untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewan ternak yang lebih tinggi, terutama pada saat produksi. 

• Konsentrat energi: seperti jagung, tepung tapioka, dedak padi, dan lain-lain. 

Konsentrat energi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi hewan 

ternak, terutama saat kondisi lingkungan yang dingin atau saat hewan sedang 

dalam kondisi produksi. 

• Mineral dan vitamin: seperti kalsium, fosfor, natrium, vitamin A, D, dan E. 

Mineral dan vitamin penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan 

mendukung produksi yang optimal. 

Namun, sebelum memberikan pakan tambahan, penting untuk memperhatikan 

jumlah dan jenis pakan utama yang diberikan, serta kebutuhan nutrisi spesifik 

dari hewan ternak yang akan diberikan pakan tambahan. 

Pakan tambahan berupa vitamin, mineral, hormon, enzim atau antibiotik, 

biasanya buatan pabrik, diberikan sesuai dengan aturan pemberian dari masing-

masing pakan tersebut. 

Ransum sapi perah yang hanya terdiri dari hijauan akan sulit mencapai 

produksi susu yang tinggi, sedangkan jika ransum hanya terdiri dari konsentrat 

saja, maka proses mastikasi akan terganggu yang menyebabkan produksi saliva 

menjadi rendah dan mengakibatkan lambung menjadi terlalu asam 



Khusus untuk sapi yang tengah menyusui atau dalam masa laktasi (masa 

pemerahan) kebutuhan makanannya ditambah sekitar 25% lebih bayak. Begitu 

juga dengan kebutuhan minumnya. 

Untuk menghasilkan 1 kg susu diperlukan sekitar 4-5 kg air. Oleh karena 

itu, air minum harus disediakan secara tidak terbatas. Biarkan sapi minum 

sebanyak-banyaknya. Usahakan agar air minum dan tempatnya selalu bersih. 

3. Perkawinan 

Perkawinan sapi perah, atau dikenal juga dengan istilah breeding sapi 

perah, adalah proses pemilihan induk sapi betina dan jantan untuk 

menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas susu yang baik. 

Pemilihan induk dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti 

produksi susu yang tinggi, kekuatan fisik yang baik, kesehatan yang prima, dan 

ketahanan terhadap penyakit. Dalam pemilihan induk jantan, biasanya dipilih 

sapi dengan kualitas sperma yang baik. 

Setelah pemilihan induk, dilakukan proses perkawinan atau inseminasi 

buatan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki potensi untuk menjadi 

sapi perah yang unggul. Proses perkawinan ini dilakukan dengan bantuan 

peternak atau dokter hewan yang terampil dan terlatih. 

Pemilihan induk sapi perah dan proses perkawinan yang tepat dapat 

membantu meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan, sehingga 

meningkatkan produktivitas peternakan dan menghasilkan keuntungan yang 

lebih baik bagi peternak. 

Sapi betina mengalami masa birahi relatif pendek, sekitar 15-18 jam. 

Waktu birahi lanjutnya akan datang setelah 21 hari. Jadi, bila peternak terlambat 

mengetahui masa birahi, harus menunggu kedatangan masa birahi berikutnya. 

Ada pun ciri-ciri sapi betina yang mengalami birahi adalah sebagai 

berikut: 

• Nafsu makan menurun. 



• Tampak gelisah. 

• Sering melengguh dan mendekati sapi jantan. 

• Sering menaiki spai lain, kalau dinaiki akan diam. 

• Vulva tampak merah dan mengeluarkan cairan. 

Sementara itu, masa birahi yang dialami sapi jantan cukup sering. Dalam 

jangka waktu 2-3 hari sapi jantan bisa mengalami siklus birahi. Terdapat dua 

cara mengawinkan sapi perah, yakni secara alami dan kawin suntik atau 

inseminasi buatan. 

Kawin alami, mengawinkan sapi jantan dan betina secara langsung. Seekor sapi 

jantan bisa mengawini 25-30 ekor sapi betina. Untuk peternakan susu kecil, 

perkawinan biasanya dilakukan dalam satu kandang. Dimana ada satu betina 

dan satu jantan yang keduanya sedang mengalami birahi. 

Pada peternakan sapi perah, kawin alami seringkali didukung oleh peternak 

dengan cara memilih induk jantan dan betina yang berkualitas dan sehat. Proses 

kawin alami pada sapi perah biasanya dilakukan dengan memasangkan sapi 

jantan yang sehat dan berkualitas dengan sapi betina yang sedang dalam masa 

birahi. Sapi jantan akan mencoba melakukan kopulasi dengan sapi betina yang 

dipasangkan dengannya untuk menghasilkan kehamilan secara alami. 

Pada peternakan sapi perah, pemilihan induk jantan dan betina yang tepat 

sangat penting untuk mendukung proses kawin alami yang sukses. Pemilihan 

induk yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan 

dan meningkatkan produktivitas peternakan. 

Selain itu, pemantauan kondisi kesehatan sapi betina dan jantan juga sangat 

penting untuk mendukung proses kawin alami yang sehat dan menghasilkan 

keturunan yang berkualitas. Peternak harus memastikan bahwa sapi betina dan 

jantan yang dipasangkan dalam proses kawin alami dalam kondisi sehat dan 

siap untuk bereproduksi. 



Kawin buatan, dilakukan dengan memasukkan sperma sapi jantan 

menggunakan peralatan tertentu ke dalam vagina spai betina. Kawin buatan ini 

memiliki banyak keunggulan. Lebih praktis, tidak perlu membawa sapi jantan 

ke sapi betina. Sperma bahkan bisa didapatkan dari penyedia sperma unggul, 

tanpa peternak memiliki spai pejantannya. 

Kawin buatan pada sapi perah adalah suatu teknik reproduksi yang dilakukan 

secara buatan dengan tujuan untuk meningkatkan genetika sapi perah. Teknik 

kawin buatan ini melibatkan penyerahan sperma yang diambil dari seekor sapi 

jantan berkualitas baik ke dalam rahim sapi betina melalui metode yang disebut 

inseminasi buatan. 

Metode ini sering digunakan dalam praktik peternakan modern karena dapat 

memberikan beberapa keuntungan seperti meningkatkan produksi susu dan 

kesehatan sapi perah. Selain itu, dengan kawin buatan, peternak dapat memilih 

sapi jantan berkualitas tinggi dan menggunakan semen yang berkualitas, 

sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran anak sapi dengan sifat 

yang diinginkan. 

4. Masa Laktasi dan Pemerahan 

a. Masa Laktasi 

Masa laktasi sapi perah adalah waktu di mana sapi tersebut memproduksi 

susu untuk diperas. Rata-rata, masa laktasi sapi perah adalah sekitar 305-315 hari 

atau sekitar 10 bulan, rata-rata sekitar 6-7 galon (sekitar 23-27 liter) susu per hari. 

Namun, masa laktasi dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti 

jenis sapi, umur sapi, kondisi kesehatan, dan perawatan yang diberikan. 

Kualitas dan kuantitas susu yang diproduksi dapat dipengaruhi oleh 

nutrisi, kesehatan dan kualitas perawatan sapi, faktor genetik serta manajemen 

yang diterapkan pada sapi perah tersebut. Jadi, angka produksi susu dapat 

bervariasi antara sapi satu dengan sapi lainnya. Setelah masa laktasi berakhir, 

sapi perah memasuki masa kering atau non-laktasi selama sekitar 60-70 hari 

sebelum mulai memasuki siklus laktasi yang baru. 



Sapi perah betina sudah bisa beranak setelah 2,5 tahun. Setelah 

melahirkan anaknya, sapi bisa diperah selama 10 bulan. Di masa-masa awal, 

sekitar satu minggu setelah melahirkan susu yang dihasilkan berwarna 

kekuningan dan agak kental. Susu ini disebut kolostrum yang banyak 

mengandung gizi. Kolostrum biasanya diberikan kepada bayi sapi. 

Setelah itu sapi akan mengeluarkan susu dengan jumlah yang fluktuatif. 

Pertama-tama volumenya agak sedikit semakin hari semakin banyak hingga 

akhirnya menurun kembali hingga pada bulan ke-10. Selama masa laktasi berat 

badan sapi akan mengalami turun naik. 

Sapi perah betina bisa beranak setahun sekali. Biasanya sapi dikeringkan 

terlebih dahulu 2 bulan menjelang melahirkan. Sapi perah betina akan terus 

produktif hingga usia 10 tahun. Puncak produktivitasnya ada pada umur 7-8 

tahun. Setelah melewati umur 10 tahun produksi susu akan berkurang drastis. 

b. Pemerahan 

Pemerahan adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan 

kelembutan dalam menghadapi ternak. Ternak yang mengalami stres akibat 

perlakuan pemerahan akan menurunkan produksi susu. Karena itu, teknik 

pemerahan turut mempengaruhi kelangsungan produksi susu. Pemerahan 

merupakan aktivitas memerah puting susu ternak untuk mengeluarkan susu 

segar dari alveoli yang terdapat pada ambing.  

Pemerahan sapi perah adalah proses mengambil susu dari sapi betina 

yang telah melahirkan dan biasanya diberi makan secara khusus untuk 

memproduksi susu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan pemerahan sapi perah: 

• Kebersihan dan sanitasi yang baik sangat penting untuk menghindari 

kontaminasi bakteri pada susu yang akan diproduksi. Pastikan semua 

peralatan yang digunakan dalam pemerahan, seperti kain lap, keranjang 

susu, dan alat pemerah, dicuci dan disterilkan dengan benar. 



• Pilih sapi yang sehat dan memastikan bahwa mereka diberi makan dan 

dijaga dengan baik. Sapi yang sehat dan bahagia biasanya menghasilkan 

susu yang lebih baik. 

• Pemerahan harus dilakukan dengan lembut dan hati-hati untuk 

menghindari cedera pada kelenjar susu sapi. Gunakan alat pemerah yang 

bersih dan steril, dan pastikan agar tekanan yang diaplikasikan pada 

kelenjar susu tidak terlalu kuat. 

• Setelah pemerahan, susu harus disimpan pada suhu yang tepat agar tetap 

segar dan tidak rusak. Susu sapi perah biasanya disimpan pada suhu 

dingin (4-6 derajat Celsius) agar dapat bertahan lebih lama. 

• Terakhir, pastikan bahwa susu sapi perah diolah dan diproses dengan 

benar sebelum dijual atau dikonsumsi. Ini melibatkan pengujian susu 

untuk menjamin kualitas dan keselamatan, serta pasteurisasi untuk 

membunuh bakteri yang dapat menyebabkan sakit. 

Tujuan utama dari pemerahan ternak perah adalah untuk mendapatkan 

susu. Teknik pemerahan terdiri dari dua cara, yakni penggunaan mesin perah 

dan secara manual dengan menggunakan tangan. Kelebihan menggunakan 

mesin pemerah adalah air susu yang dihasilkan lebih higienis, tidak 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak, efisiensi dalam hal waktu, serta 

peralatan dapat diset dalam satu unit, tidak seperti manual yang menggunakan 

peralatan terpisah-pisah. Sementara, dengan menggunakan tangan, sapi perah 

dapat dideteksi langsung apakah putting dan ambingnya bermasalah atau tidak 

pada saat diperah. 

Pemerahan susu biasa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Masing-

masing proses pemerahan berlangsung selama 5-7 menit saja. Ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam memerah susu, antara lain: 

• Kandang dan peralatan perah harus benar-benar bersih. 



• Badan sapi harus dibersihkan terlebih dahulu, tidak ada kotoran yang 

menempel pada bagian belakang sapi. 

• Pemerah susunya pun harus dalam keadaan bersih, karena susu mudah 

meyerap bau-bauan. 

• Ambing susu dicuci terleih dahulu dengan air hangat, untuk meminimalkan 

pencemaran oleh bakteri. 

Pemerahan sapi perah adalah proses mengeluarkan susu dari kelenjar 

susu sapi dengan tangan atau menggunakan mesin pemerahan. Berikut adalah 

beberapa teknik pemerahan sapi perah yang umum dilakukan: 

• Persiapan sebelum pemerahan: Sapikan atau bersihkan kelenjar susu 

dengan air bersih dan keringkan. Pastikan lingkungan pemerahan bersih 

dan aman. 

• Teknik pemerahan dengan tangan: Teknik ini memerlukan keahlian dan 

pengalaman. Letakkan jari-jari tangan pada pangkal puting dan tekan 

lembut untuk memompa susu ke luar. Lepaskan dan ulangi gerakan ini 

sampai seluruh kelenjar susu kosong. 

• Teknik pemerahan dengan mesin: Teknik ini menggunakan mesin 

pemerahan otomatis yang menghisap susu dari kelenjar susu. Pastikan 

mesin pemerahan diatur dengan benar dan bersih sebelum digunakan. 

• Frekuensi pemerahan: Sapi perah biasanya diperas dua kali sehari, pada 

pagi dan sore hari. Namun, frekuensi pemerahan dapat disesuaikan 

dengan produksi susu sapi. 

• Sterilisasi alat pemerahan: Pastikan alat pemerahan steril dan bersih 

sebelum digunakan untuk mencegah infeksi pada kelenjar susu. 

• Perawatan kelenjar susu: Setelah pemerahan selesai, sapikan atau 

bersihkan kelenjar susu dengan air bersih dan keringkan untuk mencegah 

infeksi. 

• Monitoring produksi susu: Pantau produksi susu sapi secara berkala 

untuk mengetahui apakah sapi perah tersebut memproduksi susu yang 

sehat dan berkualitas. 



Teknik pemerahan sapi perah merupakan proses pengambilan susu dari 

kelenjar susu sapi dengan menggunakan tangan atau alat pemerah. Berikut 

adalah beberapa teknik pemerahan sapi perah: 

• Persiapan: Pastikan sapi dalam kondisi yang baik dan nyaman, bersihkan 

kotoran dan debu pada puting susu. Lakukan juga pemeriksaan pada 

susu dan puting sapi untuk memastikan tidak ada luka atau infeksi. 

• Pemilihan alat pemerah: Alat pemerah yang digunakan harus bersih dan 

steril. Ada dua jenis alat pemerah, yaitu alat pemerah tangan dan alat 

pemerah mekanis. Alat pemerah mekanis lebih cepat dan efisien, tetapi 

juga lebih mahal. 

• Posisi sapi: Posisikan sapi pada tempat yang datar dan nyaman. Pastikan 

juga kaki sapi tidak terikat atau terjepit, agar sapi bisa merasa nyaman dan 

tidak stres selama proses pemerahan. 

• Pemerahan: Lakukan pemerahan dengan lembut dan perlahan, mulai dari 

puting susu yang paling jauh hingga yang paling dekat dengan tubuh 

sapi. Lakukan gerakan memijat pada susu sapi agar keluar lebih lancar. 

Jangan lupa untuk memeriksa susu yang keluar, apakah ada tanda-tanda 

infeksi atau tidak. 

• Selesai pemerahan: Setelah selesai, pastikan kembali kondisi sapi dan 

susunya. Keringkan puting susu dan berikan makanan dan minuman 

yang cukup untuk sapi. 

• Kebersihan: Setelah selesai, bersihkan alat pemerah dengan benar dan 

steril agar tidak terjadi infeksi pada sapi dan susunya. 

 
5. Kesehatan Ternak  

Kesehatan ternak sapi perah sangat penting untuk menjaga kualitas dan 

kuantitas produksi susu yang optimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

untuk menjaga kesehatan ternak sapi perah antara lain: 

• Nutrisi yang baik dan seimbang: Sapi perah membutuhkan nutrisi yang 

seimbang dan tepat agar bisa memproduksi susu dengan baik. Pastikan 



sapi mendapatkan pakan berkualitas, seperti rumput hijau segar, jerami, 

dan konsentrat. 

• Kondisi lingkungan yang baik: Kondisi lingkungan yang buruk dapat 

memicu stres pada sapi perah dan mempengaruhi kesehatannya. Pastikan 

kandang sapi perah bersih, kering, dan teratur. 

• Vaksinasi dan pengobatan yang tepat: Melakukan vaksinasi dan 

pengobatan yang tepat sangat penting untuk menjaga sapi perah dari 

penyakit. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk mengetahui jadwal 

vaksinasi dan pengobatan yang tepat untuk sapi perah. 

• Pemeriksaan rutin: Lakukan pemeriksaan rutin pada sapi perah untuk 

mendeteksi dini penyakit dan tindakan pencegahan yang tepat. 

Pemeriksaan bisa dilakukan oleh dokter hewan atau peternak yang 

berpengalaman. 

• Kebersihan sanitasi: Sapi perah juga perlu menjaga kebersihan sanitasi 

agar terhindar dari berbagai penyakit dan infeksi. Pastikan area sekitar 

kandang sapi bersih dan higienis. 

• Perhatikan kesehatan reproduksi: Kesehatan reproduksi sapi perah juga 

sangat penting untuk menjaga kualitas produksi susu. Pastikan sapi perah 

mendapatkan perawatan reproduksi yang tepat, seperti inseminasi 

buatan dan perawatan persalinan. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Anda bisa menjaga 

kesehatan sapi perah dan meningkatkan produksi susu dengan baik. Jika 

terjadi masalah atau gejala yang mencurigakan pada sapi perah, segera 

hubungi dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan 

cepat. 

Penyakit pada ternak sapi perah muncul karena kondisi kandang atau 

lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, pencegahan terhadap serangan 

penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan ternak dan lingkungannya serta 

vaksinasi secara rutin. Ternak sapi perah harus sering dimandikan setiap hari. 



Hama yang berpotensi menjadi sumber penyakit pada ternak sapi perah yaitu 

bakteri, virus, parasit, dan serangga. Pencegahan penyakit di peternakan sapi 

perah dapat dilakukan secara higiene dan sanitasi, vaksinasi dan penyingkiran 

sapi reaktor. 

Beberapa perawatan rutin yang harus dilakukan dalam ternak sapi: 

• Pemberian vaksin dan obat cacing. 

• Pembersihan kandang dari kotoran selama 1-2 kali sehari. 

• Sapi dimandikan setiap hari agar senantiasa bersih. 

6. Penanganan Air Susu 

Penanganan susu sesaat setelah diperah merupakan salah satu tahapan 

yang sangat penting dilakukan agar susu yang diperoleh dari pemerahan ternak 

tidak rusak.  Air susu yang sudah diperah dilakukan penyaringan dengan 

saringan yang terbuat dari kapas atau kain putih yang bersih.  Susu ternak hasil 

perahan disaring langsung ke dalam milk can. Setelah selesai dilakukan 

penyaringan ke dalam milk can kemudian ditutup rapat.  Kain penyaring setelah 

selesai dipakai kemudian dicuci bersih dan disterilkan dengan direbus dan 

dijemur.  Jika kain penyaring yang telah disterilkan ingin dipakai kembali 

sebaiknya disetrika terlebih dahulu. 

Air susu didinginkan secepat mungkin sesudah pemerahan dan 

penyaringan antara suhu 4 oC – 7 oC  selama 2 atau 3 jam. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah berkembangnya kuman yang terdapat di dalam air susu. Jika 

tidak ada alat pendingin susu maka pendinginan susu dapat dilakukan dengan 

menggunakan es.  Milk can yang telah berisi susu dimasukan kedalam bak yang 

berisi es dan  ditutup dengan rapat. 

Tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah susu dilakukan 

penanganan sesaat setelah diperah adalah pasteurisasi. Ada beberapa cara untuk 

memperpanjang masa peyimpanan susu diantaranya dengan 

pasteurisasi.  Pasteurisasi susu berdasarkan SNI 01 – 3951 – 1995 adalah susu 

segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi*) yang telah mengalami proses 



pemanasan pada temperatur 63–66 oC selama minimum 30 menit atau 

pemanasan 72 oC selama minimum 15 detik, kemudian segera didinginkan 

sampai 10 oC selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu 

4,4 oC.  

Pasteurisasi susu adalah proses pemanasan susu pada suhu tertentu 

untuk membunuh bakteri patogen yang mungkin ada di dalamnya, sehingga 

susu menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah langkah-langkah 

cara pasteurisasi susu: 

 

• Siapkan panci atau wadah yang cukup besar untuk menampung susu. 

• Tuangkan susu segar ke dalam panci atau wadah tersebut. 

• Panaskan susu secara perlahan-lahan sambil diaduk terus-menerus untuk 

mencegah terjadinya endapan atau gumpalan susu pada dasar panci. 

• Gunakan termometer untuk memantau suhu susu. Suhu pasteurisasi susu 

adalah sekitar 63 -72 0C, tergantung pada durasi pasteurisasi. Untuk 

pasteurisasi cepat, suhu susu harus mencapai minimal 72 0C selama 

minimal 15 detik. Sedangkan untuk pasteurisasi lambat, suhu susu harus 

mencapai minimal 63 0C selama minimal 30 menit. 

• Setelah suhu susu mencapai suhu pasteurisasi yang tepat, matikan api 

dan biarkan susu dingin secara alami atau dengan cara menyimpannya 

dalam bak air es. 

• Simpan susu dalam wadah tertutup di dalam kulkas pada suhu 4 0C atau 

di bawahnya. 

Pastikan untuk menghindari pencampuran susu yang sudah 

dipasteurisasi dengan susu mentah atau susu yang belum dipasteurisasi untuk 

mencegah terjadinya kontaminasi susu yang sudah dipasteurisasi. 

Susu dari sapi yang sehat mengandung sedikit sekali mikroorganisme, 

pada umumnya kurang dari 103/ml. pada saat susu diperah maka susu akan 



mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berasal dari saluran puting, 

permukaan tubuh sapi, permukaan tubuh  sapi, permukaan peralatan 

penanganan dan penyimpanan susu, pekerja dan lingkungan kandang.  Susu 

merupakan bahan pangan asal hewan yang sempurna bagi manusia, disamping 

itu  susu merupakan substrat yang baik bagi pertumbuhan dan 

perkembangbiakan mikroorganisme. Penyimpanan susu pada suhu kamar 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan susu mudah rusak dan tidak layak 

untuk dikonsumsi.    

 

 

 

BAB III 

METODE PRAKTIKUM 

 
 
A. Alat dan Bahan 

1. Alat tulis  
2. Komputer/laptop atau handphone. 

 
B. Ruang Lingkup Materi Praktikum: 

1. Manajemen Perkandangan 
Mengetahui apa saja yang seharusnya dikerjakan oleh peternak sapi perah 
di kandang mulai memandikan, membersihkan tempat pakan dan 
minum, membersihkan feses dan lantai kandang. 

2. Manajemen Pakan  
Mengetahui pengetahuan peternak tentang kualitas pakan yang baik, 
pengadaan pakan, susunan zat yang terkandung di dalamnya, serta berat 
badan dan produksi susunya. 

3. Manajemen Kesehatan 
Peternak dapat mencegah timbulnya penyakit yang yang berjangkit 
dalam kandang, sehingga kesehatan ternak perah terjaga, di antaranya 
memandikan ternak perah dua kali sehari denga cara disikat searah agar 
bulu tidak rontok dan menjaga agar sapi tidak kesakitan, sudah 
memenuhi syarat kesehatan karena sinar matahari pagi dapat masuk ke 
dalam kandang, sirkulasi udara lancar serta terdapat parit guna 
mengeluarkan kotoran ke sumur penampung feses. 



4. Manajemen Pemerahan 
Tujuannya adalah mendapatkan air susu sebanyak-banyaknya dan untuk 
menjaga agar sapi tetap sehat, serta menjaga ambing dan puting tidak 
rusak. Pemerahan dapat dilakukan dengan menggunakan whole hand, 
stripping, dan knevelen. 

5. Penanganan Air Susu 
Setelah dilakukan pemerahan, maka dilakukan penanganan susu yaitu 
melakukan penyaringan pada susu tersebut. Penyaringan ini berfingsi 
untuk memisahkan antara bulu-bulu dan kotoran lain yang mungkin ada 
di air susu dengan susu yang akan dikonsumsi. Susu yang sudah disaring 
dimasukkan ke milkcan dan diproses lebih lanjut yaitu pasteurisasi. Hasil 
pemerahan kemudian dipasarkan secara langsung ke konsumen.   

6. Pengolahan Produk Susu Sapi 
Penanganan susu yang tepat dapat meminimalkan kerusakan oleh 
mikroorganisme sehingga susu dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya 
dengan teknologi pengolahan sederhana dapat diperoleh berbagai 
produk olahan susu sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi susu 
segar. 

C. Prosedur Praktikum 

1. Persiapan: 

Pelajari materi tentang pokok bahasan tersebut di atas. 

2.  Pelaksanaan: 

- Praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

- Lakukan pengamatan terhadap kegiatan praktikum yang 
dilaksanakan, lalu catat manajemen pemeliharaan sapi perah serta 
cara pembuatan produk olahan susu sapi. 

- Apabila proses praktikum telah selesai, dan Anda merasa masih ada 
data yang perlu dikonfirmasi, mintalah waktu kepada Asisten 
Praktikum untuk menjelaskan. 

- Jika praktikum telah selesai, buatlah laporan praktikum sesuai 
dengan format laporan. 

 
D. Lembar Kerja Mahasiswa  

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut: 

- Judul Praktikum   

- Pendahuluan   
 

 
Latar belakang 
Tujuan Praktikum   

  Manfaat Praktikum   



- Lokasi dan Waktu Praktikum  
  
- Hasil Pengamatan : Isilah daftar pengamatan pada lembar 

kerja praktikum. 
    
- Pembahasan : Buatlah pembahasan materi praktikum 

sesuai dengan hasil pengamatan Anda 
dan cocokkan dengan  yang  seharusnya  
dilakukan seperti yang ada pada modul 
praktikum ini atau materi pembelajaran 
matakuliah Manajemen Ternak Perah. 

- Kesimpulan : 
 
Buatlah kesimpulan berdasarkan 
pembahasan Anda. 

    
- Referensi/Daftar Pustaka : Tulislah daftar pustaka yang Anda 

rujuk untuk pelaksanaan praktikum ini. 



Lembar Kerja Mahasiswa  

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut: 

- Judul Praktikum   

- Pendahuluan   
 • Latar belakang   
 • Tujuan Praktikum   
 • Manfaat Praktikum   

- Lokasi dan Waktu Praktikum  
  
- Media yang Digunakan saat Praktikum 
    
- Hasil Pengamatan : Isilah daftar pengamatan pada lembar 

kerja praktikum. 
    
- Pembahasan : Buatlah pembahasan materi praktikum 

sesuai dengan hasil pengamatan Anda 
dan cocokkan dengan  yang  seharusnya  
dilakukan seperti yang ada pada modul 
praktikum ini atau materi pembelajaran 
matakuliah Manajemen Ternak Perah. 

- Kesimpulan : 
 
Buatlah kesimpulan berdasarkan 
pembahasan Anda. 

    
- Referensi/Daftar Pustaka : Tulislah daftar pustaka yang Anda 

rujuk untuk pelaksanaan praktikum ini. 
     
     
 
 
 
 

 


