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KATA PENGANTAR 
 
 

Sesuai dengan perkembangan jaman berbagai permasalahan baru dalam 

produksi pertanian-peternakan mulai muncul. Berkurangnya tenaga kerja 

produktif di pedesaan, berkurangnya ketersediaan air irigasi, mahalnya input 

produksi, adalah sebagian masalah yang membutuhkan teknologi yang 

mampu mengatasinya. Teknologi tersebut haruslah mempunyai kemampuan 

dalam meningkatkan produktivitas, hemat air, hemat tenaga kerja, 

berwawasan lingkungan dan mudah diterima oleh petani-peternak. 

Pengembangan Intrgrasi Tani-Ternak adalah salah satu alternatif untuk 

bisa diterapkan. dalam mengatasi permasalahan tersebut. Agar teknologi baru 

ini dapat diterapkan dan dikembangkan oleh sebagian besar petani-peternak 

maka informasi tentang teknologi ini perlu disebarluaskan. 

Tergerak  untuk menyebarluaskan  pengetahuan mengenai Integrasi 

Tani-Ternak, penulis menyusun penuntun praktikum ini dengan harapan 

mampu memperkaya pengetahuan mahasiswa atau siapa saja yang tergerak 

membina petani-peternak dalam rangka meningkatkan pendapatan petani-

peternak. Saya menyadari bahwa Penuntun Peraktikum ini tentu masih 

banyak kekurangannya. Kritik dan saran demi perbaikan akan kami terima 

dengan segala senang hati. 
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 “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan 

dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. 
(QS An-Nahl:5) 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Permintaan akan produk peternakan, khususnya daging yang terus 
menerus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk Indonesia 
belum mampu diimbangi dengan pasokan dari dalam negeri. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, maka impor daging baik dalam bentuk 
daging beku maupun ternak hidup meningkat terus dari tahun ke tahun. 
Hal yang demikian tentunya tidak dapat dipertahankan terus karena akan 
menyebabkan terjadinya pemborosan devisa negara. Dengan demikian, 
tantangan yang dihadapi bidang peternakan diyakini makin berat jika 
pelaku produksi peternakan tidak melakukan terobosan-terobosan yang 
mampu meningkatkan tingkat produktivitas usaha peternakan. Upaya 
dimaksud antara lain menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan serta 
menciptakan iklim yang kondusif untuk tetap mendorong tumbuh 
kembangnya industri peternakan.  

Disadari bersama bahwa salah satu faktor utama tingkat 
keberhasilan usaha pengembangan peternakan adalah pakan. Pakan 
hijauan yang pada mulanya dapat diperoleh dari lahan rumput tidak lagi 
tersedia. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian memaksa kita 
untuk berpikir realitas untuk lebih mampu mengoptimalkan potensi 
sumberdaya yang ada. Di lain sisi, pengalaman menunjukkan bahwa setiap 
usahatani yang menitikberatkan pada budidaya suatu komoditi secara 
tunggal/terpisah rentan terhadap resiko kegagalan panen atau fluktuasi 
harga produk usahatani yang tidak menentu. Oleh karena itu, untuk 
mengurangi resiko kegagalan dan ketergantungan salah satu produk 
usahatani diperlukan diversifikasi atau penganekaragaman usahatani. 

Aplikasi teknologi yang tepat untuk dapat diintegrasikan dengan 
usahatani pokok melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang 
ada dan didasari pada pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial-budaya 
merupakan alternatif pemecahan permasalahan yang tepat. Keterpaduan 
komponen usahatani yang tepat mampu mengatasi resiko kegagalan 
usahatani dan bahkan diharapkan mampu meningkatkan tingat 
produktivitas sumberdaya alan dan sumberdaya manusia yang ada, 
sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga petani.  

Konsep dan model pengembangan peternakan yang disertai dengan 
teknologi pendukung, khusunya sapi yang telah tersedia patut dihayati 
untuk dapat diterapkan pada agroekosistem yang disesuaikan dengan 
kondisi setempat. Pola pengembangan ternak dengan mnegintegrasikan 
komponen ternak, khususnya ternak ruminansia besar ke dalam usahatani 
tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan maupun kehutanan 
telah lama diperkenalkan. Pada kesempatan ini konsep integrasi ternak 
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dengan usahatani akan dititikberatkan pada tanaman pangan, perkebunan 
dan holtikultura. 

Konsep dasar dari pengembangan yang terpadu adalah komponen 
usahatani yang dipadukan harus saling bersinergis untuk mencapai 
produksi yang optimal. Usahatani tanaman pangan, holtikultura dan 
perkebunan dapat menyediakan bahan yang dapat dipergunakan sebagai 
sumber pakan, sementara ternak dapat dipergunakan sebagai ternak beban 
ataupun dapat menyediakan bahan baku sumber pupuk organik ataupun 
sebagai sumber energi. Dengan perkataan lain, ternak yang diintegrasikan 
dengan tanaman mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk 
samping tanaman, sementara ternak dapat menyediakan bahan baku 
pupuk organik sebagai sumber hara yang sangat dibutuhkan tanaman dan 
energi bagi kepentingan manusia. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem integrasi tani-tenak 
adalah suatu sistem pengelolaan tanaman dan hewan tenak dengan 
lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang oftimal dan 
sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar (Preston, 2000). 
Integrasi tani-tenak dapat mengurangi resiko kegagalan panen, karena 
ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos 
produksi. Menurut Handaka dkk (2009) integrasi tanaman dan ternak 
adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat 
antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani 
atau dalam suatu wilayah. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas sudah 
banyak program peningkatan pendapatan petani-peternak mengacu pada 
program integrasi tanaman dan ternak (Kusnadi, 2007; Hamdani 2008, 
Kariyasa, 2005). Sedangkan Ginting (1991), melaporkan bahwa ternak 
dapat berperan sebagai industri biologis sekaligus mampu meningkatkan 
produksi daging dan sekaligus penyedia kompos. 

Konsep pengembangan peternakan yang terintegrasi bertujuan:             
1) Mendukung upaya mempertahankan dan sekaligus meningkatkan 
kandungan bahan organik/unsur hara lahan pertanian melalui penyediaan 
pupuk organik yang memadai, 2) Mendukung upaya peningkatan 
produktivitas kawasan dalam bentuk produk tanaman dan produk 
peternakan (daging, susu, kulit, dan energi), 3) Mendukung peningkatan 
populasi ternak, 4) Meningkatkan pendapatan petani, dan 5) Penghematan 
devisa negara. 

 

B. Tujuan Praktikum 

1. Memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa tentang 
pengelolaan secara optimum ternak yang diintegrasikan dalam 
usahatani tanaman.  
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2. Melatih mahasiswa untuk menganalisis komponen dalam sistem 
integrasi usaha tani ternak dan menuangkan dalam bentuk bahasan 
yang mengupas kondisi di setiap tipe sistem pertanian-peternakan. 

3. Melatih mahasiswa untuk berpikir secara holistik terhadap interaksi 
komponen dalam sistem integrasi usaha tani ternak. 

C. Manfaat Praktikum 

1. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami cara mengintegrasikan 
beberapa komponen sistem pertanian terpadu. 

2. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami besarnya nilai tambah 
yang diperoleh dalam penerapan sistem integrasi usaha tani ternak 
dibandingkan dengan monokultur. 

3. Mahasiswa akan mengetahui pemanfaatan sisa hasil tanaman 
perkebunan, pangan atau hotikultura sebagai pakan ternak. 

4. Mahasiswa akan mengetahui penggunaan pupuk kandang dalam 
usahatani tanaman. 

5. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami bahwa integrasi ternak-
tanaman merupakan solusi meningkatkan pendapatan 
petani/peternak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Komponen Integrasi Usaha Tani-Ternak 

Komponen yang berintegrasi dalam sistem pertanian-peternakan 
adalah: 
a. Manusia 

Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan energi sebagai motor 
kehidupannya. Dengan integrated farming system manusia tidak hanya 
mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga pangan sebagai 
kebutuhan primer dan energi panas serta listrik. 

b. Peternakan 
Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak 
ekonomi dalam integrated farming sistem. Sumber energi berasal dari 
daging, susu, telur serta organ tubuh lainnya, bahkan kotoran hewan. 
Sangkan fungsi penggerak ekonomi berasal dari hasil penjualan ternak 
, telur, susu dan hasil sampingan ternak (bulu dan kotoran). 

c. Tanaman 
Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan 
dapat menyediakan pakan untuk peternakan. 
 

B. Macam-macam Integrasi Usaha Tani-Ternak 
Tanaman yang diintegrasikan dengan ternak mampu memanfaatkan 

produk ikutan dan produk samping tanaman (sisa-sisa hasil tanaman) 
untuk pakan ternak dan sebaliknya ternak sapi dapat menyediakan bahan 
baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. 
Keuntungan langsung integrasi ternak sapi-tanaman pangan adalah 
peningkatan pendapatan petani- peternak dari hasil penjualan sapi dan 
jagung. Keuntungan tidak langsung adalah membaiknya kualitas tanah 
akibat pemberian pupuk kandang (Bamualim dkk, 2004). 

Menurut Thomas (2014), macam-macam integrasi tanaman dengan 
ternak sapi antara lain adalah: 
1. Integrasi Ternak-Tanaman Pangan 

a. Integrasi Tanaman Padi dengan Ternak 
Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan 

persawahan dapat memanfaatkan secara oftimal sumber daya lokal 
dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal 
dengan integrasi padi ternak. Program ini merupakan salah satu 
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alternatif dalam meningkatkan produksi padi, daging, susu dan 
sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Haryanto dkk, 2002). 
Sistem ini dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil 
samping tanaman padi seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa 
dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi sebagai pakan 
sapi, sedangkan kotoran ternak sapi dimanfaatkan sebagai sumber 
bahan baku pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesuburan tanah di areal pesawahan.  

Produk samping tanaman padi berupa jerami mempunyai potensi 
yang cukup besar dalam menunjang ketersediaan pakan ternak. 
Produksi jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar 
rata-rata 4 ton/ha dan setelah melewati proses fermentasi dapat 
menyediakan bahan pakan untuk sapi sebanyak 2 ekor/tahun. Untuk 
dapat dimanfaatkan secara oftimal agar disukai ternak maka sebelum 
diberikan pada ternak dilakukan pencacahan, fermentasi atau 
amoniasi. Jerami padi yang telah difermentasi siap digunakan sebagai 
bahan dasar untuk pakan sapi namun dapat ditambahkan dengan 
pakan lainnya secara bersama-sama seperti hijauan legum (lamtoro, 
kaliandra, turi) yang dibudidayakan di pematang atau pagar kebun. 
Pemberian jerami disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Sapi dewasa 
umumnya diberikan sejumlah 20-30 kg jerami per hari dan dipercikkan 
air garam untuk menambah napsu makan. Penambahan bahan pakan 
lain seperti dedak padi atau hijauan legum dapat disesuaikan dengan 
ketersedian pakan di kebun.  

Kotoran sapi berupa feses, urine dan sisa pakan dapat diolah 
menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di areal 
pesawahan, sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah 
pendapatan petani. Seekor sapi dapat dapat menghasilkan kotoran 
sebanyak 8-10 kg setiap hari, urin 7-8 liter setiap hari dan bila diproses 
menjadi pupuk organik (padat dan cair) dapat menghasilkan 4-5 kg 
pupuk. Dengan demikian untuk satu ekor sapi dapat menghasilkan 
sekitar 7,3-11 ton pupuk organik per tahun, sementara penggunaan 
pupuk organik pada lahan persawahan adalah 2 ton/ha untuk setiap 
kali tanam sehingga potensi pupuk organik yang ada dapat menunjang 
kebutuhan pupuk organik untuk 1,8-2,7 hektar dengan dua kali tanam 
dalam setahun. 
b. Integrasi Tanaman Jagung dengan Ternak 

Tanaman jagung setelah produk utamanya dipanen, hasil 
ikutannya berupa daun, batang dan tongkol sebelum atau sesudah 
melalui proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 
pakan ternak alternatif. Jumlah produk ikutan jagung dapat dari satuan 
luas tanaman jagung antara 2,5-3,4 ton bahan kering per hektar yang 
mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan 
untuk satu satuan ternak (bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi 
pakan kering 3 % bobot hidup) dalam setahun. 
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Produk ikutan tanaman jagung sebelum digunakan sebagai bahan 
baku pakan dapat diolah menjadi silase baik dengan atau tanpa proses 
fermentasi dan amoniasi. Pemberian dalam bentuk segar atau sudah 
diolah disarankan sebaiknya dipotong-potong atau dicacah terlebih 
daulu agar lebih memudahkan ternak untuk mengkonsumsi. Agar 
ternak lebih menyukai dapat ditambahkan molases atau air garam. 
Kotoran ternak yang telah diproses daqpat digunakan sebagai sumber 
energi (biogas) dan pupuk organik yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki struktur tanah pada lahan tanaman jagung. 

 
2. Integrasi Ternak-Tanaman Holtikultura 

a. Integrasi Tanaman Sayuran dengan Ternak 
Keterpaduan usaha ternak sapi dengan tanaman sayur-sayuran 

merupakan salah satu upaya pemanfaatan produk samping/ikutan 
yang dipelihara di kawasan sayur-sayuran atau pemanfaatan sisa-sisa 
sayuran yang sudah afkir dan tidak layak dipasarkan yang dapat 
digunakan sebagai pakan ternak sapi. Namun pemanfaatan limbah 
sayuran potensinya sangat sedikit. Oleh karena itu, pola keterpaduan 
antara ternak sapi dengan areal tanaman sayur-sayuran dapat 
dilakukan secara terpisah antara ternak dan areal tanaman sayuran 
atau merupakan satu kesatuan. Agar tidak menggangu tanaman 
sayuran maka ternak sapi harus dikandangkan. Untuk memanfaatkan 
sisa-sisa rumput dari pembersihan tanaman, sisa sayuran dan kotoran 
ternak sapi dibuat kompos dan pupuk organik. Hasil pembuatan 
pupuk kompos maupun pupuk kandang diperlukan untuk tanaman 
sayuran dalam rangka peningkatan produksi maupun mengurangi 
ketergantungan pupuk buatan. Manfaat yang diperoleh bagi ternak 
sapi lebih ditujukan pada pemanfaatan hijauan yang ditanam pada 
areal tanaman sayuran sebagai tanaman penguat teras dan sebagai 
tanaman pelindung. Dalam rangka penyediaan pakan hijauan ternak 
dilakukan dengan pola tiga strata yaitu tanaman sayuran, rerumputan 
dan tanaman legum. 
b. Integrasi Tanaman Buah dengan Ternak 

Pengembangan ternak sapi pada areal tanaman buah-buahan 
yaitu pemanfaatan lahan yang ada di antara tanaman buah-buahan 
sebagai areal penanaman rumput untuk pakan ternak. Sementara 
ternaknya dikandangkan di areal tanaman buah-buahan dan rumput 
yang dihasilkan di areal tanaman buah-buahan dipotong dan dibawa 
ke kandang sebagai pakan ternak. Selain itu, di areal tanaman buah-
buahan yang cukup luas dapat dikembangkan sebagai ladang 
pengembalaan ternak (ternak diikat pada kawasan tertentu). Namun 
harus di awasi agar ternak tidak merusak tanaman buah-buahan yang 
ada. Keuntungan dari keterpaduan ini adalah tanaman buah-buahan 
dapat terawat, dihasilkan beragam produk, tersedia pakan ternak dan 
pupuk organiki untuk kesuburan serta konservasi sumberdaya alam. 
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Tanaman buah-buahan yang dapat diintegrasikan dengan ternak sapi 
diantaranya nanas dan pisang. 

 
3. Integrasi Ternak-Tanaman Perkebunan 

a. Integrasi Tanaman Coklat dengan Ternak  
Pengembangan budidaya ternak dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan produk ikutan tanaman coklat diupayakan dengan tujuan 
meningkatkan efisiensi usahatani baik yang berasal dari ternak 
maupun tanaman ciklat. Sinergisme ternak dan tanaman coklat 
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus 
mengurangi tingkat pencemaran lingkungan sebagai akibat produk 
ikutan yang tidak terolah. 

Pola pemeliharaan ternak dengan tanaman coklat dapat 
dilakukan secara intensif maupun semi intensif dan disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan setempat. Penggunaan pakan yang 
berbahan baku produk ikutan buah coklat sebaiknya diolah/diproses 
terlebih dahulu, terutama diberikan sebagai pakan tunggal. Hal ini 
disebabkan limbah coklat mengandung theobromine yang 
menyebabkan keracunan pada ternak. Theobromine ini diduga dapat 
menghambat pertumbuhan mikroba rumen ternak ruminansia, 
sehingga dapat menurunkan kemampuan ternak untuk mencerna dan 
memanfaatkan nutrisi yang terkandung. Beberapa teknologi yang 
dapat diterapkan adalah: i) fisik (pencacahan, ensilase, pengeringan, 
penghalusan, perendaman dan/atau peleting), ii) kimia (amoniasi) dan 
iii) biologis (fermentasi/bio-fermentasi, ensilase). Produk ikutan yang 
dapat dihasilkan dari prkebunan coklat adalah kulit buah/cangkang, 
kulit biji, dan placenta. Penggunaan produk ikutan tanaman coklat 
sebagai bahan baku pakan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama 
dengan penambahan hijauan/pakan tambahan lain seperti rumput 
atau leguminosa. Pemberian produk ikutan tanaman coklat yang 
dikombinasikan dengan tanaman hijauan lainnya untuk kambing 
muda, memberikan pertambahan bobot hidup harian yang cukup 
berarti. Kulit buah coklat dapat digunakan sebagai. Pakan ternak 
domba, baik dalam bentuk segar, dikeringkan ataupun berupa silase. 

 
b. Integrasi Kelapa Sawit dengan Ternak 

Integrasi ternak-sawit, sebagai hubungan atau interaksi antara 
komponen industri sawit dengan komponen usaha peternakan, 
diharapkan mampu meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya 
manusia yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani. 
Keberadaan ternak di kawasan industri kelapa sawit dapat 
dimanfaatkan sebagai pengangkut buah sawit (TBS), sementara 
kotoran yang dihasilkan ternak dapat dipergunakan sebagai sumber 
pupuk organik yang dapat menambah kesuburan dan memperbaiki 
tekstur dan struktur tanah di kebun. Luasnya perkebunan sawit, maka 
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industri sawit berpotensi sebagai sumber pakan sangat besar. Sumber 
pakan yang dapat digunakan untuk ternak terdiri dari bahan yang 
diperoleh dari kebun seperti rumput-rumputan atau gulma dan daun 
serta pelepah sawit yang diperoleh pada saat pemanenan buah sawit, 
sedangkan dari pabrik pengolahan sawit adalah serat perasan buah, 
lumpur sawit atau solid, bungkil inti sawit dan tandan buah kosong. 
Sebagai bahan pakan ternak pengganti hijauan, penggunaan pelepah 
dan daun sawit beserta lidinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
diproses secara fisik. Hal ini penting karena selain untuk memperkecil 
ukuran bahan baku, juga memudahkan ternak mengkonsumsinya. 

Pemanfaatan produk ikutan yang dapat diperoleh dan dapat 
dimanfaatkan secara langsung dari pabrik pengolahan buah sawit 
adalah solid dan bungkil inti sawit, sedangkan serat perasan dan 
tandan kosong kurang dapat dimanfaatkan, kecuali setelah melalui 
proses/perlakuan khusus. Pola pemeliharaan ternak pada kawasan 
industri kelapa sawit dapat dilakukan secara intensif maupun semi 
intensif. Pola pemeliharaan dengan cara menggembalakan ternak pada 
kawasan industri kelapa sawit dapat pula dilakukan secara terbatas 
dengan pengawasan. Hal ini sangat penting khususnya pada kawasan 
industri kelapa sawit dengan umur tanaman utama di bawah umur 5 
tahun. Pola ini kurang disukai tetapi dapat menghemat biaya 
penyiangan  32-73 %, bila dibandingkan dengan tanpa digembalakan.  

Pola pemeliharaan ternak dengan pola intensif dapat dilakukan 
dengan penyiangan kandang di areal perkebunan dan menyiapkan 
pakan dengan memanfaatkan produk samping/ikutan industri kelapa 
sawit. Pola ini lebih baik dibandingkan dengan pola penggembalaan, 
dan jumlah sapi yang dipelihara bisa lebih banyak yaitu sekitar 2 ekor 
sapi dewasa/ha/tahun. Dengan pola dikandangkan memudahkan 
peternak dalam tatalaksana pemeliharaan, dimana kotoran ternak lebih 
mudah dikumpulkan untuk diolah. 

 
C. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak 
 

 
 

Gambar 1. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak  
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pada Lahan Sawah (Bagas dkk., 2015) 
 

 
 

Gambar 2. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak  
pada Lahan Miring (Bagas dkk., 2015) 

 
 

Gambar 3. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak  
pada Lahan Rawan Erosi 

(Bagas dkk., 2015) 
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Gambar 4. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak  
pada Lahan Konservasi 

(Bagas dkk., 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAB III 
METODE PRAKTIKUM 

 
 
A. Ruang Lingkup Materi Praktikum 

a. Komponen, kendala dan manfaat integrasi usaha tani-ternak. 
b. Input dan output integrasi usaha tani-ternak. 
c. Model pengembangan integrasi ternak pada tanaman pangan, 

holtikultura dan perkebunan. 
d. Peningkatan pendapatan petani-peternak melalui sistem integrasi 

usaha tani ternak. 
 

B. Persiapan 
Pelajari materi tentang pokok bahasan tersebut di atas. 
 

C. Pelaksanaan 
a. Praktikum dilaksanakan secara online sesuai jadwal yang telah 

disepakati. 
b. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan praktikum yang 

dilaksanakan, lalu catat penerapan sistem integrasi tani-ternak. 
c. Apabila proses praktikum telah selesai, dan Anda merasa masih 

ada data yang perlu dikonfirmasi, mintalah waktu kepada Asisten 
Praktikum untuk menjelaskan.  

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

D.  Pelaporan 
 

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut: 
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- Judul  
- Pendahuluan 
 • Latar belakang materi yang dipraktikumkan 
 • 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 
penuntun praktikum ini atau materi 
pembelajaran matakuliah Integrasi Usaha 
Tani-Ternak 

- Kesimpulan : Buatlah kesimpulan ringkas tentang 
praktikum yang telah Anda lakukan. 

- Referensi/Daftar 
Pustaka 

: Tulislah daftar pustaka yang Anda rujuk 
untuk pelaksanaan praktikum. 
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