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ABSTRAK 

 

Nama : Darmawati 
NIM : 60200120122 
Judul : Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering   untuk   

Membantu Pemantauan Kesehatan Hewan Ternak Sapi 
 

Pemantauan kesehatan hewan ternak sapi adalah aspek penting dalam 
industri peternakan untuk menjaga kesehatan hewan dan produktivitas 
peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan 
algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering sebagai alat pemantauan 
kesehatan ternak sapi. Dalam kesehatan hewan ternak sapi termasuk gejala-
gejala klinis dan lokasi ternak dikumpulkan dan dianalisis menggunakan 
algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering, pendekatan ini 
memungkinkan identifikasi pola gejala klinis yang berbeda dalam populasi 
ternak berdasarkan lokasi maupun gejala. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Agglomerative 
Hierarchical Clustering efektif dalam mengelompokkan gejala klinis 
berdasarkan lokasi. Penerapan algoritma ini memungkinkan pemantauan 
yang lebih cepat dan akurat terhadap perubahan kesehatan dalam peternakan 
sapi. 

Penggunaan algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering dalam 
pemantauan kesehatan ternak sapi memiliki potensi untuk meningkatkan 
deteksi dini penyakit, mengurangi resiko penyebaran penyakit dan 
meningkatkan kesejahteraan hewan ternak. 

Kata Kunci : Kesehatan Ternak, Data Mining, Agglomerative Hierarchical 
Clustering, Website. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peternakan sapi memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi di 

banyak daerah di Indonesia. Sebagai negara yang didominasi oleh sektor 

peternakan, hal ini menjadi salah satu penyedia lapangan kerja dan 

pendapatan bagi jutaan keluarga pedesaan yang penting bagi pembangunan 

daerah di Indonesia (Rasyidah dkk., 2023). 

Sapi merupakan jenis kelas mamalia yang termasuk dalam famili Bovidae 

dan subfamili Bovinae. Sapi umumnya dikenal sebagai hewan ternak yang 

dijinakkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti produksi daging 

dan tenaga kerja (Halizah, 2020). 

Sapi Bali (Bos sondaicus) adalah salah satu ras sapi yang telah lama 

dibudidayakan di Indonesia dan populer di berbagai wilayah nusantara. 

Peternakan di Bali juga menciptakan potensi lokal yang bernilai komersial 

tinggi dalam bidang peternakan untuk pangan pertanian. Peternakan sapi Bali 

merupakan salah satu kegiatan peternakan yang masih mempunyai prospek 

yang  sangat baik karena banyaknya permintaan dan kebutuhan akan daging 

(Halizah, 2020). Bukan hanya kebutuhan daging, (Sudita, 2019) juga 

menyebutkan bahwa ada beberapa keunggulan dari sapi Bali dibandingkan 

sapi jenis lainnya yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan, tingkat 
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kesuburan yang baik, dan persentase bagian tubuh sapi sehat yang telah 

disembelih cukup tinggi.  

Sapi memiliki karakteristik fisik yang konsisten dan hanya mengalami 

sedikit perbedaan dari nenek moyang liarnya (Banteng). Biasanya, sapi 

berwarna cokelat muda dengan garis tipis hitam di sepanjang punggungnya. 

Sapi jantan muda berwarna cokelat, tetapi warnanya berubah menjadi lebih 

gelap pada usia 12-18 bulan dan hampir hitam saat dewasa, kecuali sapi jantan 

yang dikebiri, yang tetap berwarna cokelat. 

Berdasarkan halaman situs resmi Provinsi Sumatera Barat (2016) 

menyatakan bahwa disebut sapi Bali karena populasi jenis ini tersebar di 

seluruh pulau Bali. Sapi Bali adalah salah satu ras sapi asli Indonesia, yang 

merupakan keturunan langsung dari banteng (Bibos banteng) dan telah 

mengalami proses domestikasi sebelum tahun 3500 SM. Sapi Bali asli memiliki 

penampilan dan ciri khas yang mirip dengan banteng. (Yuni, 2016). 

Bukan hanya di Pulau Bali, Desa Kale Ko’mara di Kabupaten Takalar 

Provinsi Sulawesi Selatan juga mayoritas penduduknya adalah peternak sapi. 

Namun, meskipun peternakan sapi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa 

terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah 

satu masalah utama yang dihadapi para peternak sapi di Desa Kale Ko'mara 

adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan hewan yang memadai. 

Tidak adanya dokter hewan terdekat yang dapat dihubungi jika ada sapi yang 

sakit dapat menjadi hambatan yang serius. Akibatnya, peternak cenderung 
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menggunakan pengobatan tradisional tanpa konsultasi medis menyeluruh 

ketika hewannya menunjukkan gejala klinis. Hal ini dapat menyebabkan 

penanganan yang tidak tepat (Mira, 2023). 

Selain itu, masalah kesehatan hewan juga ditemukan di tingkat kabupaten, 

terutama di Kabupaten Takalar yang memiliki populasi sapi sekitar 18.000 

ekor yang tersebar di sembilan kecamatan. Dinas Peternakan Kabupaten 

Takalar menghadapi beberapa kendala, termasuk keluhan terkait komunikasi 

yang lambat peternak kepada Dinas Peternakan dalam pelaporan penyakit 

hewan. Hal ini mengakibatkan penanganan yang tidak tepat waktu jika ada 

situasi darurat. Selain itu, persediaan obat-obatan di dinas peternakan 

seringkali kehabisan, yang juga dapat mempengaruhi penanganan penyakit 

hewan dengan efektif (Mira, 2023). 

Dalam konteks agama Islam perawatan dan perlindungan hewan memiliki 

landasan etis yang kuat, sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-An’am/ 

6:38  
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Terjemahnya:  

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat 
(juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam 
Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan” (Kementerian Agama 
RI, 2023). 
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Menurut Tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, setiap 

binatang yang berjalan di bumi dan setiap burung yang terbang di langit 

dengan sayapnya adalah kelompok makhluk yang memiliki kesamaan fisik 

dengan sesama jenisnya, mirip seperti manusia keturunan Nabi Adam a.s. 

Tidak ada satu pun yang terabaikan oleh Allah di Lauh Mahfuzh, karena semua 

telah tercatat. Pada hari kiamat nanti, mereka akan dikumpulkan di hadapan 

Tuhan mereka, dan Allah akan menghisab setiap makhluk sesuai dengan amal 

perbuatannya. (Tafsir Al-Muyassar, 2016). 

Menanggapi masalah-masalah tersebut, diperlukan pendekatan inovatif 

yang memanfaatkan teknologi. Salah satu solusi yang dapat 

diimplementasikan adalah pengembangan sistem berbasis Machine Learning 

clustering untuk mengelompokkan penyakit pada sapi Bali. 

Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering merupakan bagian dari 

Machine Learning Clustering yaitu suatu metode pengelompokan data yang 

membangun hirarki serta membantu dalam mengidentifikasi dan 

mengelompokkan penyakit pada sapi Bali berdasarkan pola gejala klinis. Hal 

ini memungkinkan peternak untuk lebih cepat dilakukan dengan efisien. 

 Sistem ini akan memungkinkan peternak mengidentifikasi penyakit pada 

ternaknya dengan lebih cepat dan akurat  berdasarkan gejala klinis yang 

diamati. Dengan pemberitahuan otomatis ke Dinas Peternakan, pengelolaan 

penyakit dapat dilakukan lebih efektif dan merespons lebih cepat. Selain itu, 

data yang dikumpulkan melalui penggunaan sistem ini akan membantu 
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memantau tren penyakit hewan di wilayah Kabupaten Takalar, sehingga 

memungkinkan perencanaan pasokan obat yang lebih efektif.  

Melalui pendekatan inovatif ini diharapkan permasalahan kesehatan 

hewan dapat diatasi dengan lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan 

hewan dan perekonomian peternak di wilayah Kabupaten Takalar terutama di 

Desa Kale Ko'mara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membantu para peternak dan Dinas Peternakan 

Kabupaten Takalar dalam memantau penyakit sapi dengan teknologi 

berbasis website? 

2. Apa manfaat sistem clustering data ternak sapi terhadap para peternak 

dan Dinas Peternakan Kabupaten Takalar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan sebuah sistem informasi pemantauan keadaan hewan 

ternak sapi yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Takalar 

Sulawesi Selatan. 
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2. Memudahkan para Peternak dan Dinas Peternakan dalam 

mendiskusikan serta memantau hewan ternak sapi masyarakat 

Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. 

D. Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Untuk memastikan pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan, ruang lingkup penelitian diuraikan untuk menentukan batasan 

serta fokus penelitian dan cakupan topik yang akan diteliti.  

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Sistem ini merupakan sistem informasi pemantauan kesehatan 

hewan ternak sapi yang bertujuan untuk memberikan ruang 

kolaborasi antara Peternak dan Dinas Peternakan agar penyakit 

yang diderita pada hewan ternak sapi bisa ditangani secara cepat 

dan lebih efisien. 

2. Algoritma yang digunakan dalam sistem informasi pemantauan 

kesehatan hewan ternak sapi ini adalah Agglomerative Hierarchical 

Clustering. 

3. Data yang digunakan merupakan data penyakit yang diperoleh dari 

Dinas Peternakan Kabupaten Gowa, Dinas Peternakan Kabupaten 

Takalar, dan Peternak di wilayah Kabupaten Takalar Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

4. Sistem yang dibangun berbasis website dengan menggunakan 

framework PHP dan database MySQL. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

mencakup: 

1. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi atau 

pembelajaran tentang teknologi sistem clustering pemantauan 

kesehatan hewan ternak sapi khususnya menggunakan algoritma 

Agglomerative Hierarchical Clustering yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pengembangan ilmu teoritis untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan serta 

mengembangkan pemahaman mengenai sistem clustering. 

b. Membantu dalam pemantauan dan pengambilan keputusan 

terkait penyakit sapi. 

c. Meningkatkan dukungan dan efisiensi serta mendorong inovasi 

teknologi. 

F. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevan, 

antara lain: 
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Penelitian pada tahun 2019 yang diteliti oleh Amir Ali berjudul 

“Klasterisasi Data Rekam Medis Pasien Menggunakan Metode K-Means 

Clustering di Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo Sidoarjo”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengelompokkan data rekam medis pasien dalam 

menganalisa lebih dalam untuk mendapatkan informasi baru dari data klinis 

pasien yang tersimpan dalam database rumah sakit. Persamaan penelitian ini 

dengan usulan penelitian yang akan dibuat, yaitu sama-sama menggunakan 

objek pengelompokan rekam medis. Sedangkan perbedaannya yaitu metode 

penelitian ini menggunakan algoritma K-Means sedangkan usulan penelitian 

menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering (Ali, 2019). 

Penelitian selanjutnya pada tahun 2019 yang diteliti oleh Suhirman dkk., 

berjudul “System For Determining Public Health Level Using the Agglomerative 

Hierarchical Clustering Method”. Penelitian ini bertujuan untuk mengklaster 

data status kesehatan yang didasarkan pada kesamaan karakteristik wilayah. 

Persamaan penelitian ini dengan usulan penelitian yang akan dibuat, yaitu 

menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering. Sedangkan 

perbedaannya yaitu objek penelitian ini mengelompokkan data derajat 

kesehatan daerah berdasarkan indikator kesehatan seperti angka kematian 

dan angka kelahiran yang berkaitan dengan penilaian kesehatan manusia 

sedangkan usulan penelitian pengelompokan rekam medis sapi jenis Bali yang 

berfokus pada hewan ternak dan perawatan kesehatan hewan (Suhirman dkk., 

2019). 



9 
 

 
 

Kemudian penelitian pada tahun 2023 yang diteliti oleh Maulana dkk., yang 

berjudul “Clustering Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Menggunakan 

Algoritma K-Means” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelompokkan 

data vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi 

Riau. Dengan demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau 

akan lebih mudah dalam mengelola data vaksinasi PMK serta memperoleh 

informasi penting yang dapat membantu pengambilan keputusan dan 

membimbing peternak dalam penanganan penyakit mulut dan kuku pada 

hewan ternak sapi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diusulkan 

adalah tujuan penelitian yang sama yaitu mengelompokkan penyakit sapi dan 

memberikan pengetahuan tambahan kepada peternak tentang cara mengatasi 

penyakit. Adapun perbedaannya terletak pada penyakit yang akan 

dikelompokkan peneliti terdahulu hanya mengelompokkan vaksinasi 

penyakit mulut dan kuku yang lebih spesifik, sedangkan yang akan diteliti 

mengelompokkan gejala klinis pada sapi. Kemudian terdapat perbedaan juga 

pada metode yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan algoritma K-

Means sedangkan yang akan diteliti menggunakan algoritma Agglomerative 

Hierarchical Clustering (Maulana dkk., 2023). 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Membangun sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi 

penyakit pada sapi peternak dan memberikan pengetahuan 
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kepada dinas peternakan Kabupaten Takalar terkait tren 

penyakit pada wilayah tersebut. 

b. Membantu mengurangi kesalahan peternak dalam mengobati 

hewan ternaknya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Dunia Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan pada bidang teknologi mengenai sistem clustering 

penyakit sapi Bali yang dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi dan memberikan manfaat untuk penelitian 

selanjutnya khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 

kampus lain dan lembaga lainnya. 

b. Bagi Pengguna 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peternak dan 

dinas peternakan Kabupaten Takalar dapat terbantu dalam 

mengidentifikasi penyakit sapi dan memberikan wawasan 

kepada dinas peternakan terkait obat apa saja yang perlu 

dipersiapkan berdasarkan data penyakit. 

c. Bagi Peneliti 

Pada penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

serta mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan 

pemahaman terhadap sistem clustering penyakit sapi. Selain itu, 
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juga untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Teknik 

Informatika UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Keislaman 

       Hewan ternak telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari umat Islam. Beberapa surah dalam Al-Qur'an bahkan dinamai 

berdasarkan hewan ternak, seperti surah yang mengambil nama dari sapi 

(Al-Baqarah), dari hewan ternak secara umum (Al-An’am), dan dari lebah 

(An-Nahl). (A. S. Ali, 2020). 

       Pentingnya hewan ternak bagi kehidupan manusia terletak pada 

perannya sebagai sumber pangan hewani yang kaya akan gizi dan sebagai 

sumber pendapatan. Usaha peternakan juga memiliki keterkaitan yang 

erat dengan agama Islam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat yang 

menyebutkan: "Semua Nabi pernah menggembala kambing," kata beliau. 

Seorang sahabat kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Engkau, ya 

Rasulullah?" Nabi saw menjawab, "Aku juga pernah menggembala 

kambing." (Hartuti, 2023). 

       Dialog singkat tersebut menunjukkan bahwa menjadi peternak atau 

penggembala ternak adalah profesi yang pernah dijalani oleh para Nabi. 

Nabi Musa a.s. juga pernah menjadi peternak sapi selama delapan tahun 

sebagai mahar untuk pernikahannya dengan putri Nabi Syuaib a.s. 

Meskipun delapan tahun bukanlah waktu yang singkat, Nabi Musa 

menjalani profesi tersebut dengan penuh keikhlasan. 
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Profesi sebagai penggembala ternak telah ada sejak zaman Nabi 

Adam a.s., ketika Allah Swt. memerintahkan kedua anak Nabi Adam a.s. 

untuk melaksanakan kurban. 

Sapi adalah salah satu hewan yang sering disebut dalam Al-Qur’an 

sebagai perumpamaan, petunjuk, maupun hewan kurban. Salah satu ayat 

yang membahas tentang sapi adalah QS. Al-Hajj/22:33 dan 34 sebagai 

berikut: 

ى ثمَُّ   سَمًّ ى اجََلٍ مُّ
ٰٓ  لكَُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِل 

ࣖ
ةٍ جَعَلْنَا    ٣٣  مَحِلُّهَآٰ اِلىَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَلِكُل ِ امَُّ

يَذْكُرُوا اسْمَ اٰللِّ  ٰٓ مَنْسَكًا ل ِ احِدٌ فَلَه  هٌ وَّ هُكُمْ اِل   بَهِيْمَةِ الْْنَْعَامِِۗ فَاِل 
نْْۢ ى مَا رَزَقهَُمْ مِ   عَل 

رِ الْمُخْبِتِيْنَ   ٣٤  اسَْلِمُوْاِۗ وَبَش ِ                            

Terjemahnya: 

33. “Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa manfaat, sampai 
waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya berada di 
sekitar al-Bait al-Atiq (Baitullah)”.  
34. "Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) 
agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang 
dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha 
Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi 
Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi 
taat (kepada Allah). ” (Kementerian Agama RI, 2022). 

 
Binatang hadyu yang dimaksud pada ayat di atas adalah sapi, 

kambing, unta, dan domba yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah Swt. hewan-hewan tersebut kemudian disembelih dan 

dagingnya diberikan kepada kaum fakir sebagai bagian dari pelaksanaan 

ibadah haji. Para mufassir menafsirkan kata "manfaat" dalam ayat 

tersebut sebagai izin untuk memanfaatkan hewan-hewan tersebut.. 
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Namun, beberapa mufassir lain berpendapat bahwa kata "manfaat" 

memperlihatkan kerelaan manusia untuk mengurbankan hewan yang 

demikian penting bagi kehidupannya, sehingga mendatangkan manfaat 

serta kebahagiaan kepada sesama muslim yang tidak mampu. (A. S. Ali, 

2020). 

Salah satu manfaat dari hewan hadyu adalah sebagai sumber 

pangan sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nahl/16:5 sebagai 

berikut: 

هَا
َ
ق
َ
ل
َ
عَامَِخ

ا
ن
َ ا
ِِۚوَالّ

َ
ن وا

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
ا
َ
ت هَاِ

ا
ِوَمِن افِعر

َ
مَن وَّ ِٴِ 

ا
هَاِدِف ِفِيا ما

ُ
 ك
َ
٥ِِل  

Terjemahnya: 

“Dan Dia menciptakan binatang ternak; kamu memperoleh panas (dari 
bulu dan rambutnya) dan manfaat-manfaat yang banyak dari padanya, 
dan sebahagiannya kamu makan”(Kementerian Agama RI, 2023). 

Ayat ini menggambarkan bahwa hewan ternak tidak hanya memberikan 

daging sebagai sumber protein, tetapi juga memberikan manfaat lain 

yang diperoleh dari bulu dan rambutnya, baik digunakan dalam 

kerajinan tangan, dan menjadi bahan baju. 

Dengan demikian hewan hadyu tidak hanya berperan dalam aspek  

keagamaan tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan dan keberkahan 

bagi masyarakat. 

B. Sapi 

Sapi merupakan hewan ternak yang sangat penting dibandingkan 

dengan jenis hewan lain yang dipelihara manusia, karena hewan ternak 



15 
 

 
 

sapi menyediakan daging, susu, tenaga kerja, dan berbagai kebutuhan 

lainnya. Sapi menyuplai sekitar 50% dari konsumsi daging global, 95% 

dari kebutuhan susu, dan kulitnya memenuhi sekitar 85% dari permintaan 

kulit untuk pembuatan sepatu. Sapi potong adalah bagian dari genus dalam 

keluarga Bovidae, yang juga mencakup bison, banteng (Bibos), kerbau 

(Bubalus), dan anoa (Ramadhani, 2020). 

Selain itu sapi juga merupakan hewan yang telah lama didomestikasi 

dan memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Selain kontribusinya dalam 

penyediaan daging dan susu, sapi juga memainkan peran penting dalam 

kegiatan pertanian sebagai tenaga kerja untuk membajak tanah dan 

mengangkut barang. Produk sampingan dari sapi seperti kotoran sapi 

dapat digunakan sebagai pupuk organik, yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kesuburan tanah. Kesehatan dan manajemen sapi yang baik 

sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi dan 

kesejahteraan hewan (Ramadhani, 2020). 

Sapi potong yang termasuk jenis asli Indonesia adalah sapi yang telah 

ada sejak zaman kuno di tanah air, sedangkan sapi lokal adalah sapi potong 

yang berasal dari luar negeri tetapi sudah lama berkembang dan 

dibudidayakan di Indonesia sehingga memiliki ciri khas tertentu. Satu-

satunya sapi potong yang benar-benar asli dari Indonesia adalah sapi Bali 

(Bos sondaicus). Di sisi lain, sapi lokal meliputi jenis-jenis seperti sapi 

Madura dan sapi Sumba. (Ramadhani, 2020). 
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C. Penyakit Sapi 

Sapi dapat dipelihara secara individu di rumah atau berkelompok di 

peternakan. Terlihat dari banyaknya peternak sapi di Indonesia, beternak 

sapi tidaklah sulit. Meski perawatannya mudah, ada banyak penyakit yang 

biasa diderita sapi. Penyebab penyakit pada ternak dapat berupa bakteri, 

virus, serangga, jamur, dan lain-lain. Selama ini para peternak sapi kurang 

memperhatikan gejala-gejala penyakit yang muncul pada tubuh sapinya, 

sehingga dapat menimbulkan kelalaian yang dapat mengakibatkan 

tersebarnya penyakit menular pada sapinya hingga dapat berujung pada 

kematian.  

Selain itu, faktor ekonomi membuat peternak tidak memeriksakan 

ternaknya ke dokter hewan. Penyakit ternak tidak hanya berdampak pada 

tubuh sapi saja, namun juga terhadap kesehatan lingkungan, bahkan pada 

beberapa kasus dapat  berakibat fatal bagi manusia. Untuk itu para 

peternak sapi perlu mengetahui secara pasti penyakit apa saja yang 

menyerang ternaknya dengan mengenali gejala-gejala yang muncul agar 

para peternak  dapat mengelola dan mengobati penyakit-penyakit pada 

ternaknya (Jannan dkk., 2018). 

(Sunarto dkk, 2021) dalam penelitian (Nuraini dkk., 2022) 

menyebutkan bahwa penyakit pada ternak dapat mengakibatkan 

terganggunya penyerapan unsur hara sehingga seringkali menyebabkan 

kelemahan dan penurunan produktivitas ternak. Selain itu, banyak 
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penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan dapat menyebabkan penyakit 

pada manusia. 

Berdasarkan halaman situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2016), menyatakan bahwa ada 

beberapa jenis penyakit sapi di antaranya: 

a) Antraks  

Penyakit antrax merupakan salah satu penyakit yang bersifat 

zoonosis, antrax relatif membahayakan manusia dan berdampak 

pada kerugian ekonomi. Tanda-tanda yang paling sering muncul 

jika mengalami penyakit antraks di antaranya demam tinggi, 

kesulitan bernafas, kematian mendadak dan adanya 

pendarahan di lubang-lubang hidung serta pori-pori kulit. 

b) Bovine Epheral Fever (BEF) 

Bovine Epheral Fever (BEF) adalah penyakit yang menyerang 

sapi, dari segi produktifias akan cukup mengalami gangguan 

dan tidak mampu beraktivitas selama 3-5 hari. 

c) Trypanosomiasis 

Penyakit ini adalah infeksi parasit yang dapat bersifat akut atau 

kronis. Dampak dari penyakit ini mencakup penurunan berat 

badan, berkurangnya kemampuan kerja, hingga hingga 

kematian. 
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d) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit virus yang 

sangat menular, menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, 

kerbau, domba, dan kambing. Penyakit ini ditandai dengan 

munculnya lesi vesikular (lepuhan) di area mulut dan kuku. 

(Inawati, 2022). 

e) Helminthiasis 

Helminthiasis adalah infestasi cacing dalam saluran 

pencernaan sapi seperti cacing hati dan cacing gastrointestinal. 

Infeksi ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, diare 

dan penurunan berat badan (Sukoco et al., 2022). 

f) Brucellosis 

Brucellosis adalah penyakit bakteri yang dapat menyebabkan 

keguguran pada sapi betina, penyakit ini juga dapat menular ke 

manusia yang menyebabkan demam undulans (Sukoco et al., 

2022). 

D. Machine Learning 

Machine Learning adalah bidang yang mempelajari algoritma yang 

memungkinkan sistem untuk secara otomatis mempelajari dan melakukan 

tugas tertentu tanpa memerlukan campur tangan manusia secara 

langsung. Belajar mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas-

tugas saat ini atau membuat keputusan baru dengan benar berdasarkan 
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pola yang dialami sebelumnya. Machine Learning menjadi salah satu 

cabang kecerdasan buatan yang mempunyai implikasi pada banyak bidang 

lainnya, termasuk statistik, matematika dan bidang ilmu komputer lainnya. 

(Fathurohman, 2021). 

Secara keseluruhan, tujuan dari machine learning adalah untuk 

menciptakan algoritma yang mampu menjalankan sistem pembelajaran 

secara otomatis dengan minim interaksi atau masukan dari manusia. 

Menurut (Fathurohman, 2021), Machine Learning terdiri dari dua 

konsep pembelajaran utama. Pertama, ada Supervised Learning, yaitu 

teknik pembelajaran mesin yang membangun sebuah fungsi berdasarkan 

data pelatihan yang ada, di mana data tersebut sudah terklasifikasi dengan 

baik. Kedua, terdapat Unsupervised Learning, yaitu teknik yang berusaha 

untuk mengidentifikasi pola dari data pelatihan tanpa adanya klasifikasi 

data masukan. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah 

Unsupervised Learning tidak memerlukan klasifikasi data input. Teknik 

Unsupervised Learning sangat penting dalam Machine Learning karena cara 

kerjanya mirip dengan proses pembelajaran manusia, di mana tidak ada 

model atau informasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan 

acuan dalam menyelesaikan masalah dengan data baru. 

E. Clustering 

Clustering merujuk pada teknik yang digunakan untuk 

mengorganisasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan kesamaan tertentu. Kesamaan ini dapat dikategorikan 
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menjadi dua jenis, yaitu kemiripan berdasarkan bentuk dan kemiripan 

berdasarkan jarak. (Lubis dkk., 2023). 

Clustering mencakup berbagai metode, seperti partition clustering, 

hierarchical clustering, overlapping clustering, dan hybrid clustering. 

Partition clustering mengharuskan setiap data untuk berada di satu cluster 

tertentu. Pada metode ini, data yang telah dikelompokkan dalam satu 

cluster pada iterasi awal dapat dipindahkan ke cluster lain pada iterasi 

berikutnya. Overlapping clustering memungkinkan data untuk termasuk 

dalam beberapa cluster secara bersamaan, dengan memberikan nilai 

keanggotaan di lebih dari satu cluster. Hierarchical clustering 

menempatkan data dalam cluster yang tetap, di mana data yang sudah 

masuk ke sebuah cluster pada satu iterasi tidak bisa dipindahkan ke cluster 

lain. Hybrid clustering mengombinasikan elemen dari metode partitioning, 

overlapping, dan hierarchical clustering untuk memanfaatkan kekuatan 

masing-masing metode. (Abdurrahman dkk., 2018). 

Clustering dengan pendekatan hirarki mengelompokkan data 

berdasarkan tingkat kemiripan, mengorganisasikan data yang serupa 

dalam hirarki yang sama, sementara data yang kurang mirip berada pada 

hirarki yang berbeda. Terdapat dua metode utama dalam pendekatan ini 

yaitu Agglomerative hierarchical clustering dan divisive hierarchical 

clustering. Agglomerative hierarchical clustering dimulai dengan setiap 

data sebagai cluster terpisah dan secara bertahap menggabungkan cluster-

cluster tersebut hingga menjadi satu cluster besar. Sebaliknya, divisive 
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hierarchical clustering memulai dengan satu cluster besar dan secara 

bertahap membaginya menjadi beberapa cluster hingga mencapai jumlah 

yang diinginkan. 

Metode hierarchical clustering dapat dibedakan berdasarkan cara 

menghitung kemiripan antar data, seperti dalam single linkage, complete 

linkage, average linkage, dan average group linkage. Mirip dengan metode 

clustering berbasis partisi, tingkat kemiripan antara data dalam 

pendekatan ini juga dihitung menggunakan jarak (Widyawati dkk., 2020). 

F. Agglomerative Hierarchical Clustering 

Agglomerative Hierarchical Clustering adalah teknik pengelompokan 

data yang digunakan untuk mengelompokkan data secara bertahap 

berdasarkan tingkat kemiripan antar data, serta membentuk suatu 

hierarki. Metode ini menggunakan pendekatan bottom-up, dimulai dari 

setiap data sebagai singleton atau individu terpisah, dan kemudian 

menggabungkannya menjadi satu cluster atau kelompok secara berulang 

hingga semua data terkelompokkan. Dalam teknik ini, tidak diperlukan 

inisialisasi jumlah cluster dan centroid. Sebagai gantinya, yang dibutuhkan 

adalah acuan jarak terdekat antar data. Salah satu metode untuk 

menghitung jarak ini adalah menggunakan jarak Euclidean (Euclidean 

distance). (Justitia dkk, 2021). 

𝑑𝑖𝑗 =  √∑(

𝑞

𝑘=1

𝑥𝑖𝑘  − 𝑥𝑗𝑘)2 
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Keterangan: 

𝑑𝑖𝑗  adalah jarak yang memisahkan objek i dan objek j 

𝑥𝑖𝑗  adalah nilai yang dimiliki objek i pada variabel ke-k 

𝑥𝑗𝑘  adalah nilai yang dimiliki objek j pada variabel ke-k 

q adalah banyaknya variabel yang diamati 

Setelah hasil perhitungan jarak Euclidean untuk setiap data didapatkan, 

tahap berikutnya adalah menginputkan data tersebut ke dalam proses 

perhitungan yang melibatkan parameter jarak, yaitu: 

1) Single Linkage 

Single linkage adalah parameter jarak yang mengukur jarak 

terpendek antara setiap data dalam proses pengelompokan. 

Algoritma ini dimulai dengan memilih jarak yang paling kecil dari 

matriks jarak antar data. Pada metode single linkage, jarak antara 

dua cluster dihitung berdasarkan jarak minimum antara anggota-

anggota dari masing-masing cluster:  

𝑑(𝑢𝑣)𝑤 =  𝑚𝑖𝑛 (𝑑𝑢𝑤, 𝑑𝑣𝑤) 

Keterangan: 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤  merujuk pada jarak terpendek antara kelompok gabungan 

(UV) dan kelompok W 

𝑑𝑢𝑤 menunjukkan jarak antara anggota terdekat dari cluster U 

dan cluster W 

𝑑𝑣𝑤 menunjukkan jarak antara anggota terdekat dari cluster V 

dan cluster W 
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2) Complete Linkage 

Complete linkage adalah metode pengukuran parameter 

jarak terbesar antara setiap data dalam proses pengelompokan. 

Algoritma ini dimulai dengan memilih jarak terbesar dari 

matriks jarak antar data. Pada metode complete linkage, jarak 

antara dua cluster dihitung berdasarkan jarak maksimum antara 

anggota-anggota dari masing-masing cluster. Rumus dari 

complete linkage dapat dilihat pada persamaan berikut:  

𝑑(𝑢𝑣)𝑤 =  𝑚𝑎𝑥 (𝑑𝑢𝑤, 𝑑𝑣𝑤) 

Keterangan: 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤  adalah jarak terbesar antara kelompok gabungan (UV) 

dan kelompok W 

𝑑𝑢𝑤 adalah jarak yang mengukur kedekatan antara tetangga 

terdekat dari cluster U dan cluster W 

𝑑𝑣𝑤 adalah jarak antara tetangga terdekat dari cluster V dan 

clsuter W 

3) Average Linkage 

Average linkage adalah metode yang menggunakan jarak 

rata-rata antara setiap pasangan data untuk menentukan 

kemiripan antara cluster. Algoritma average linkage diawali 

dengan menghitung jarak rata-rata dalam matriks data. Adapun 

rumus untuk average linkage dapat dilihat pada persamaan 

berikut: 
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𝑑(𝑢𝑣)𝑤 =  
𝑑(𝑢𝑤) + 𝑑(𝑣𝑤)

𝑛(𝑢𝑣)𝑛𝑤

 

 

Keterangan: 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤  adalah jarak rata-rata yang menghubungkan kelompok 

gabungan (UV) dengan kelompok W 

𝑑𝑢𝑤 menunjukkan jarak antara tetangga terdekat dari cluster U 

dan cluster W 

𝑑𝑣𝑤 menunjukkan jarak antara tetangga terdekat dari cluster V 

dan cluster W 

Setelah proses perhitungan menggunakan parameter jarak langkah 

yang patut diperhatikan adalah evaluasi model, menurut (Kusumastuti 

dkk, 2022) salah satu evaluasi yang umum digunakan yaitu Silhouette 

Coefficient (SC). 

Menurut (Nellie dkk, 2023) Silhouette Coefficient (SC) adalah metode 

evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kualitas, keakuratan dan 

baiknya suatu cluster. Perhitungan Silhouette Coefficient (SC) dapat dilihat 

pada persamaan berikut: 

𝑆𝐶 =
𝑏𝑖 − 𝑎𝑖

𝑚𝑎𝑥 (𝑎𝑖,𝑏𝑖)
 

Keterangan: 

𝑏𝑖 adalah nilai rata-rata jarak objek i ke seluruh objek lain dalam 

klaster yang sama. 
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𝑎𝑖 adalah nilai rata-rata jarak objek i ke semua objek dalam klaster 

yang berbeda. 

Nilai Silhouette Coefficient berkisar antara -1 hingga 1. Sebuah 

cluster dianggap terbentuk dengan baik jika nilai Silhouette 

Coefficientnya positif dan mendekati 1. Nilai positif menunjukkan 

bahwa data terletak di cluster yang sesuai, menandakan kualitas 

cluster yang baik. Di sisi lain, jika nilai Silhouette Coefficient 

mendekati -1, ini menandakan bahwa cluster tersebut kurang baik, 

karena data tidak berada di cluster yang tepat atau cluster tidak 

terbentuk secara optimal. (Justitia dkk., 2021 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan data yang disajikan sebagai 

angka-angka atau kumpulan informasi yang dapat diukur, dihitung, dan 

dibandingkan dalam skala numerik (Ali dkk., 2022). Oleh karena itu, 

penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif karena data yang 

digunakan bersifat numerik atau angka-angkanya akan dihitung 

kemudian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merujuk pada keseluruhan metode yang 

dilakukan dalam penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga 

penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan studi saintifik, yang melibatkan pengumpulan data dan 

observasi berdasarkan prinsip-prinsip dan metode dari bidang ilmu sains 

dan teknologi. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau elemen yang 

menjadi fokus dalam suatu studi atau penelitian, merujuk pada 

semua kelompok yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang 

menjadi subjek analisis. 
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Adapun populasi pada penelitian ini yaitu dataset yang diperoleh 

dari dinas peternakan Kabupaten Gowa, data diagnosa gejala yang 

diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Takalar dan Peternak 

Sapi di wilayah Kabupaten Takalar. 

2. Sampel 

Sampel adalah kelompok individu atau elemen yang diambil 

dari populasi untuk dianalisis atau diamati. Sampel penelitian ini 

terdiri dari 4 orang yang merupakan peternak sapi. Metode 

pengambilan sampel yang diterapkan adalah non-probability 

sampling, khususnya purposive sampling, di mana sampel dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. 

seperti gejala tidak normal yang terjadi pada hewan ternak yaitu 

kaki membusuk, diare, dan gejala tidak biasa lainnya serta relevan 

dengan penelitian. 

D. Sumber Data 

       Sumber data merupakan elemen krusial dalam menentukan 

metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang 

digunakan yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Dalam hal ini data yang digunakan yaitu data primer 

berupa data rekam medis penyakit sapi yang diperoleh langsung 

dari Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Gowa. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-

sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa didapatkan dari 

berbagai referensi seperti perpustakaan, dokumen, buku ilmiah, 

laporan penelitian, karya tulis ilmiah, dan sumber tertulis lain yang 

relevan dengan sistem pengelompokan gejala klinis sapi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau 

fenomena yang diteliti serta pencatatan informasi terkait untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi tersebut. 

Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan serta mencatat 

perubahan atau peristiwa yang terjadi.     

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang 

melibatkan pengumpulan dan analisis literatur, jurnal, serta 

sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data pada sistem ini meliputi: 

a. Laptop MSI Bravo 15 Gen 11 dengan spesifikasi Processor 

AMD Ryzen 5 5600H Radeon Graphics 3.30 GHz, Operating 

System Windows 11, SSD 256GB dan Memory RAM 8GB. 

b. Smartphone Samsung A73 5G dengan spesifikasi RAM 8GB, 

Storage 256GB, Android OS 13 OneUI 6.1 dan Processor 

Snapdragon 778G. 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini mencakup 

Sistem operasi Windows 11 64-bit, Text Editor Visual Studio Code, 

Laragon, Google Collaboration, Browser Google Chrome, PyCharm. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Pengolahan data adalah langkah penting dalam penelitian 

yang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan informasi yang 

relevan, lalu menyusun data tersebut sesuai dengan kerangka 

penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, proses 

pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:  

 

 



30 
 

 
 

a. Data Selection 

Pada tahap Data Selection menggunakan data 

rekam medis yang mana atributnya adalah id peternak, 

nama peternak, lokasi, Gejala, dan rekomendasi 

pengobatan dari data yang didapatkan atribut yang 

digunakan hanya Gejala dan lokasi peternak sehingga 

perlu penyeleksian data. 

b. Pre-Processing 

Pre-Processing adalah langkah awal 

mempersiapkan data sebelum diproses yang bertujuan 

untuk membersihkan dan meningkatkan kualitas hasil 

pengelompokan pada data (Mukrodin dkk., 2023), pada 

data rekam medis ternak dilakukan preprocessing 

berupa konversi ke huruf kecil, tokenisasi, stopwords, dan 

mengkonversi teks ke dalam representasi TF-IDF. 

c. Coding 

Coding data adalah suatu proses pengolahan data 

dengan melakukan pemberian kode tertentu sesuai 

dengan topik penelitian yang diambil agar dapat 

melakukan perencanaan tidak terjadi masalah pada data 

yang menjadi pokok utama pada aspek kebutuhan 

penelitian. 
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2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang 

telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan 

teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang menghasilkan data dalam 

bentuk angka dan perilaku yang dapat diobservasi, baik melalui 

catatan tertulis maupun pernyataan lisan. 

3. Analisis Sistem yang Diusulkan 

       Data mining membantu mengidentifikasi pola dan informasi 

yang tidak terlihat secara langsung dalam data, sehingga 

membuka peluang untuk mendapatkan pengambilan keputusan 

yang lebih cerdas dan informasi yang lebih akurat dengan 

menganalisis data secara detail. Data mining berkontribusi pada 

pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang ada dan 

memungkinkan pemecahan masalah serta inovasi yang lebih 

baik. Berikut adalah analisis sistem yang dirancang: 

a. Mengidentifikasi gejala klinis pada Sapi Bali dan memperoleh 

rekomendasi pengobatan 

Mengidentifikasi gejala klinis Sapi Bali yang diperoleh dari 

peternak melalui form penginputan yang terhubung ke Dinas 

Peternakan Kabupaten Takalar, pada sistem tersebut Dinas 

Peternakan Kabupaten Takalar memiliki hak akses ke data 
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gejala klinis yang di input oleh peternak dan memberikan 

rekomendasi pengobatan serta mengambil langkah lebih lanjut 

jika didapati Sapi Bali dengan gejala klinis lebih serius. 

b. Pengumpulan data 

Selanjutnya data gejala klinis yang telah di input oleh para 

peternak kemudian masuk sebagai dataset clustering yang akan 

di kelompokkan dengan model .Agglomerative Hierarchical 

Clustering yang inputnya adalah visualisasi data sampai Dinas 

Peternakan Kabupaten Takalar memperoleh insight. 

H. Metode Perancangan 

Perancangan sistem merujuk pada spesifikasi teknis dari solusi 

berbasis komputer yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. 

Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Rapid Application Development (RAD). Menurut Sutinah 

pada penelitiannya, Rapid Application Development (RAD) adalah 

metode pengembangan sistem yang mengikuti pendekatan sekuensial 

linier, dengan fokus pada siklus pengembangan yang cepat. Metode ini 

bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan sistem dan 

menghemat waktu secara keseluruhan (Sutinah dkk., 2021). 

Menurut Hariyanto pada penelitiannya, RAD terbagi menjadi 

tiga tahapan yang terstruktur dan saling bergantung satu sama lain, 

yaitu: 
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1. Requirements Planning (Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahap ini, kebutuhan sistem diidentifikasi dengan 

menganalisis masalah yang ada untuk menetapkan tujuan, 

batasan, kendala, serta solusi alternatif untuk penyelesaian 

masalah (Hariyanto dkk., 2021). 

2. Desain Workshop (Proses Perancangan) 

Fase ini berfungsi sebagai tahap perancangan dan 

penyempurnaan, yang dapat dianggap sebagai sesi kerja 

intensif. Pada tahap ini, analis dan programmer berkolaborasi 

untuk membuat serta memperlihatkan representasi visual dari 

desain dan alur kerja kepada pengguna. Durasi sesi kerja ini bisa 

beberapa hari, tergantung pada kompleksitas aplikasi yang 

sedang dibuat. Selama sesi ini, pengguna memberikan umpan 

balik terhadap prototipe yang ditampilkan, dan analis 

melakukan penyesuaian pada modul-modul berdasarkan 

masukan tersebut (Ismai, 2020). 

3. Implementation (Penerapan) 

Setelah tahap perancangan pemrograman selesai, 

langkah berikutnya adalah mengimplementasikan sistem ke 

dalam format yang dapat dipahami oleh mesin, sering kali dalam 

bentuk unit program. Fase implementasi ini berfokus pada 

penyiapan sistem agar siap untuk digunakan dalam operasi 

nyata (Hariyanto dkk., 2021). 
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1. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap berikutnya setelah analisis 

sistem, di mana informasi yang diperoleh dari analisis diolah dan 

diterjemahkan melalui model-model yang telah dirancang, dengan 

tujuan untuk menghasilkan solusi atau hasil yang diinginkan. Dalam 

penelitian ini, proses perancangan sistem menggunakan Unified 

Modeling Language (UML) dan terdiri dari elemen-elemen berikut: 

1. Use Case Diagram 

 Use case diagram adalah representasi visual yang 

menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini 

menggambarkan hubungan antara pengguna dan berbagai fungsi 

atau aktivitas yang tersedia dalam sistem. Berikut adalah use case 

diagram: 

 

                                                                     Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
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2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah representasi grafis yang 

menggambarkan seluruh alur kerja sistem, mencakup serangkaian 

aktivitas dan transisi antara aktivitas-aktivitas tersebut. Berikut ini 

adalah activity diagram untuk sistem yang dimaksud: 

 

                                    Gambar 3. 2 Activity Diagram 

3. Class Diagram 

Class diagram adalah representasi visual dari struktur 

sistem yang memperlihatkan berbagai kelas, atribut, operasi, 

serta hubungan antar kelas yang diperlukan untuk 

mengembangkan sistem. Berikut ini adalah class diagram untuk 

sistem tersebut: 
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                                                       Gambar 3. 3 Class Diagram 

2. Perancangan Database 

Perancangan database merupakan perancangan salah satu 

komponen pada clustering data penyakit sapi yang menyediakan 

data yang dibutuhkan oleh sistem. Adapun data yang digunakan 

yaitu semi-terstruktur yaitu kombinasi antara informasi yang 

diatur dengan baik (terstruktur) dan informasi yang lebih fleksibel 

atau tidak teratur. Beberapa data yang diperlukan dalam sistem 

terdapat pada tabel berikut. 
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a. Tabel Gejala 

Nama tabel pada database : gejalas 

Tabel 3. 1 Tabel Gejala 

Id Nama Field Tipe Data Ukuran 
1 id BIGINT 20 
2 Peternak_id BIGINT 

(primary key) 
20 

3 status VARCHAR 255 
4 lokasi VARCHAR 255 

b. Tabel User 

Nama tabel database : users              

                      Tabel 3. 2 Tabel Users 

Id Nama Field Tipe Data Ukuran 
1 id VARCHAR 

(primary key) 
20 

2 roles VARCHAR 255 
3 nama VARCHAR 255 
4 lokasi VARCHAR 255 
5 No_telp VARCHAR 255 
6 username VARCHAR 255 
7 password VARCHAR 255 

3. Perancangan Antarmuka 

Perancangan Antarmuka adalah komponen krusial dalam 

pengembangan sistem aplikasi. Perancangan antarmuka merupakan 

proses membangun tampilan sistem yang berisi perancangan struktur 

sistem dari awal sampai akhir sehingga terlihat tampilan sistem yang 

akan dibuat. Berikut adalah tampilan sistem yang akan dirancang: 
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a. Antarmuka Pendaftaran Akun 

Pada halaman registrasi sistem menampilkan inputan data berupa 

nama lengkap, lokasi ternak, nomor telepon/whatsapp, username 

dan password. 

 

                      Gambar 3. 4 Rancangan Halaman Pendaftaran Pengguna                      

b. Antarmuka Halaman Login 

pada halaman login terdapat kolom untuk mengisi username dan 

password yang harus di input oleh peternak atau admin sebelum 

dapat mengakses sistem. 
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                    Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Login Pengguna         

c.  Halaman Dashboard Admin 

Pada halaman dashboard, menampilkan halaman utama dari 

admin yang berisikan jumlah peternak, gejala belum diperiksa, 

gejala diperiksa dan jumlah peternak. 

 

                     Gambar 3. 6 Rancangan Dashboard Admin 
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4. Antarmuka Data Gejala Admin 

Pada halaman data gejala, menampilkan data-data gejala, lokasi, 

dan keterangan gejala yang telah di input oleh para peternak, dan 

admin memiliki hak untuk memberikan rekomendasi pengobatan 

berdasarkan gejala tersebut. 

 

Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Data Gejala 

5. Antarmuka Visualisasi Clustering Admin 

Pada bagian visualisasi clustering admin bisa melihat gambaran 

hasil dari data yang mampu memberikan insight dan membantu 

dalam mengambil keputusan, pada visualisasi ini admin dapat 

memfilter berdasarkan gejala maupun lokasi pengguna. 
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                              Gambar 3. 8 Rancangan Visualisasi Clustering 

6. Antarmuka Data Peternak 

Pada halaman data peternak, menampilkan data-data para 

peternak mulai dari biodata berupa nama, lokasi, dan nomor 

telepon peternak. 

 
                        Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Data Peternak                       

7. Antarmuka Dashboard Peternak 

Pada halaman dashboard peternak, menampilkan jumlah 

pelaporan gejala kepada Dinas Peternakan Kabupaten Takalar, 
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jumlah laporan gejala yang belum diperiksa dan jumlah gejala yang 

telah diperiksa. 

 

Gambar 3. 10 Rancangan Dashboard Peternak 

8. Antarmuka Laporkan Gejala Peternak 

Pada halaman laporkan gejala, peternak dapat melaporkan gejala 

klinis pada sapi dengan 2 inputan data yaitu lokasi dan gejala. 

Selain itu pada halaman ini peternak juga bisa melihat semua 

gejala yang telah dikirim sebelumnya dan dapat mengecek status 

pemeriksaannya serta mampu mengedit gejala ataupun 

menghapus data tersebut. 
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               Gambar 3. 11 Rancangan Halaman Laporkan Gejala 

9. Antarmuka Hasil Laporan Peternak 

Pada halaman hasil laporan, menampilkan data gejala dan 

rekomendasi pengobatan yang telah diberikan oleh Dinas 

Peternakan Kabupaten Takalar. 
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                         Gambar 3. 12 Rancangan Hasil Laporan Gejala Peternak 

I. Teknik Pengujian Sistem 

Sebelum mengimplementasikan atau mengoperasikan suatu 

sistem, harus diuji terlebih dahulu. Metodologi pengujian sistem adalah 

proses yang bertujuan untuk memverifikasi apakah suatu sistem 

memenuhi tujuannya sebelum  diimplementasikan. Pada penelitian ini 

menggunakan pengujian grey box testing.  

Grey Box Testing adalah metode pengujian yang 

menggabungkan elemen dari white box testing dan black box testing. 

Dalam metode ini, penguji memiliki sebagian pengetahuan tentang 

implementasi internal perangkat lunak, yang memengaruhi desain 

pengujian. Meskipun demikian, pengujian tetap fokus pada proses 
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input dan hasil output perangkat lunak kemudian mempertimbangkan 

aspek-aspek internal tertentu (Oktavia, 2023).



 
 

46 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Antarmuka 

Tahap implementasi sistem mencakup penerapan sistem yang telah 

dirancang, yaitu sistem untuk mengelompokkan penyakit pada sapi 

dengan memanfaatkan algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering.  

1. Antarmuka Halaman Login   

 

                                Gambar 4.  1 Antarmuka Halaman Login 

Pada halaman login menampilkan username dan password yang 

wajib diisi oleh peternak atau admin ketika ingin mengakses 

sistem, kemudian terdapat pula fitur Buat Akun untuk pengguna 

atau peternak yang belum memiliki akun akses ke website 

pelaporan gejala
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2. Antarmuka Halaman Registrasi Peternak 

 

                                             Gambar 4.  2 Antarmuka Pendaftaran Akun Pengguna 

Pada halaman registrasi sistem menampilkan inputan data 

berupa nama lengkap, lokasi ternak, nomor telepon/whatsapp, 

email, username dan password. 
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2.    Antarmuka Dashboard Admin 

Pada halaman dashboard, menampilkan halaman utama 

dari admin yang berisikan jumlah peternak, gejala belum 

diperiksa, gejala diperiksa dan jumlah peternak. 

 

                                       Gambar 4.  3 Antarmuka Dashboard Admin 

3. Antarmuka Data Gejala Admin 

 

                                        Gambar 4.  4 Antarmuka Data Gejala Admin 

Pada halaman data gejala, menampilkan data-data gejala, 

lokasi, dan keterangan gejala yang telah di input oleh para 

peternak, dan admin memiliki hak untuk memberikan 

rekomendasi pengobatan berdasarkan gejala tersebut. 
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4. Antarmuka Visualisasi Clustering Admin 

 

 

Pada bagian visualisasi clustering admin bisa melihat 

gambaran hasil dari data yang mampu memberikan insight 

dan membantu dalam mengambil keputusan. Pada halaman 

data peternak, menampilkan data-data para peternak mulai 

dari biodata berupa nama, lokasi, dan nomor telepon 

peternak. 

5. Antarmuka Data Peternak 

 

                                                                  Gambar 4.  6 Antarmuka Data Peternak 

Gambar 4.  5 Antarmuka Visualisasi Clustering Admin 
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6. Antarmuka Dashboard Peternak 

Pada halaman dashboard peternak, menampilkan jumlah 

pelaporan gejala kepada Dinas Peternakan Kabupaten 

Takalar, jumlah laporan gejala yang belum diperiksa dan 

jumlah gejala yang telah diperiksa. 

 

                                                                          Gambar 4.  7 Antarmuka Dashboard Peternak                                                             

7. Antarmuka Laporkan Gejala Peternak 

Pada halaman laporkan gejala, peternak dapat melaporkan 

gejala klinis pada sapi dengan 2 inputan data yaitu lokasi dan 

gejala. Selain itu pada halaman ini peternak juga bisa melihat 

semua gejala yang telah dikirim sebelumnya dan dapat 

mengecek status pemeriksaannya serta mampu mengedit 

gejala ataupun menghapus data tersebut. 

 

                                                                   Gambar 4.  8 Antarmuka Laporkan Gejala Peternak                                          
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8. Antarmuka Hasil Laporan Peternak 

Pada halaman hasil laporan, menampilkan data gejala dan 

rekomendasi pengobatan yang telah diberikan oleh Dinas 

Peternakan Kabupaten Takalar. 

 

                                                 Gambar 4.  9 Antarmuka Halaman Hasil Laporan Peternak          

9. Antarmuka Reset Password 

Pada halaman reset password menampilkan form 

penginputan email pengguna untuk mengirimkan link akses 

mengubah password yang ada pada database. 

 

                Gambar 4.  10 Antarmuka Halaman Reset Password 
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B. Pengujian 

Pengujian sistem dilakukan dengan metode grey testing. Metode ini 

menggabungkan teknik pengujian white box dan black box untuk 

memberikan cakupan pengujian yang lebih komprehensif. Pengujian ini 

melibatkan pengecekan fungsionalitas eksternal serta struktur internal 

dari sistem. 

1. Prosedur Pengujian 

Persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pengujian 

meliputi: 

a. Menyiapkan perangkat uji, seperti laptop dan web browser 

b. Membuka browser yang akan diuji 

c. Melaksanakan proses pengujian 

d. Mencatat hasil pengujian. 

2. Pengujian Struktural Internal Sistem 

Pengujian struktur internal dilakukan untuk memastikan bahwa 

algoritma dan logika yang digunakan dalam sistem berjalan dengan 

benar. Berikut ini adalah beberapa skenario pengujian yang 

dilakukan: 
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1) Pengujian Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering 

Tabel 4. 1 Pengujian Algoritma Agglomerative Hierarchical 
Clustering 

Kasus dan hasil uji 
No Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
1 Pengujian Input 

data gejala klinis 
Gejala klinis dapat 
dimasukkan 
dengan benar oleh 
pengguna 

Pengguna dapat 
memasukkan 
gejala klinis 
melalui 
Antarmuka 
aplikasi tanpa 
mengalami 
kesalahan, dan 
data tersimpan 
dalam database 
dengan format 
yang benar. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

2 Pengujian 
pengolahan data 
gejala 

Gejala diproses 
dan disimpan 
dengan benar 
dalam database 

Data gejala yang 
dimasukkan 
oleh pengguna 
diproses 
dengan 
langkah-
langkah 
preprocessing 
yang benar 
(stemming, 
stopwords 
removal) dan 
tersimpan 
dengan format 
yang sesuai. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

3 Pengujian 
pengelompokkan 
gejala penyakit 

Algoritma 
Agglomerative 
Hierarchical 
Clustering 
mengelompokkan 
data gejala 
dengan benar 

Data gejala 
yang telah 
diproses 
dikelompokkan 
oleh algoritma 
AHC dan 
hasilnya sesuai 
dengan yang 
diharapkan. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 



54 
 

 
 

 

 

2) Pengujian Koneksi Database 

Tabel 4. 2 Pengujian Database 

4 Pengujian 
visualisasi hasil 
clustering 

Hasil clustering 
ditampilkan 
dengan benar 
dalam bentuk 
histogram 

Hasil clustering 
ditampilkan 
dalam bentuk 
histogram yang 
sesuai dengan 
hasil 
pengelompokan 
yang 
memudahkan 
pengguna 
untuk 
memahami pola 
gejala yang 
dikelompokkan. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

Kasus dan hasil uji 
No Data 

Masukan 
Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

1 Pengujian 
koneksi 
database 
(host, user, 
password, 
database 
name) 

Aplikasi dapat 
terhubung ke 
database tanpa 
kesalahan 

Aplikasi 
terhubung ke 
database  

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

2 Pengujian 
gejala klinis 
yang 
dimasukkan 
oleh 
pengguna 

Data berhasil 
dimasukkan dan 
disimpan dalam 
tabel yang sesuai 

Data yang 
dimasukkan 
muncul di tabel 
database 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

3 Pengujian 
data gejala 
klinis yang 
akan 
diperbarui 

Data berhasil 
diperbarui dalam 
tabel yang sesuai 

Data yang 
diperbarui 
muncul dengan 
nilai yang benar 
di tabel 
database 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

4 Pengujian Id 
data gejala 

Data berhasil 
dihapus dari tabel 
yang sesuai 

Data tidak lagi 
muncul di tabel 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 
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3. Pengujian Fungsionalitas Sistem 

a. Pengujian Halaman Admin 

Tabel 4. 3 Pengujian Fungsi Halaman Admin 

 

 

klinis yang 
akan di hapus 

database 
setelah dihapus 

Kasus dan hasil uji 
No Data 

Masukan 
Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

1 Uji coba login 
admin 

Halaman login 
muncul dan login 
sukses  

Username dan 
Password valid 
sehingga proses 
login berhasil 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

2 Pengujian 
Data Gejala 

Menampilkan nama 
peternak, lokasi, 
keterangan gejala, 
status pemeriksaan, 
dan jawaban 
pengobatan 

Keterangan 
gejala dapat 
ditambahkan 
dan dikirim 
kepada 
pengguna, data 
gejala berhasil 
ditampilkan 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

3 Pengujian 
Visualisasi 
Clustering 

Menampilkan 
jumlah cluster, dan 
mampu memfilter 
visualisasi 
berdasarkan lokasi 
maupun gejala 

Jumlah cluster 
dan visualisasi 
tiap cluster 
dapat 
ditampilkan, 
kemudian filter 
visualisasi 
berdasarkan 
lokasi dan 
gejala berhasil 
melakukan 
filtering. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

4 Pengujian 
Data 
Peternak 

Menampilkan nama 
peternak, username, 
lokasi dan nomor 
handphone 
peternak 

Nama peternak, 
username, 
lokasi dan 
nomor 
handphone 
peternak 
berhasil 
ditampilkan 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 
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b. Pengujian Halaman User 

Tabel 4. 4  Pengujian Fungsi Halaman User 

Kasus dan hasil uji 
No Data 

Masukan 
Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

1 Pengujian 
daftarkan 
akun 

Pengguna 
memasukkan nama 
lengkap, lokasi 
ternak, nomor 
telepon/WA, 
username dan 
password kemudian 
akun berhasil di 
daftar 

Setelah 
pengguna 
memasukkan 
biodata pada 
form 
pendaftaran 
dan menekan 
daftarkan akun 
maka akun 
berhasil di 
daftar. 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

2 Pengujian 
laporkan 
gejala 

Menampilkan 
lokasi, keterangan 
gejala, status, edit, 
hapus gejala, dan 
laporkan gejala. 

Lokasi, 
keterangan 
gejala, status, 
edit, hapus 
gejala, dan 
laporkan gejala 
berhasil 
ditampilkan 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

3 Pengujian 
button 
laporkan 
gejala 

Menampilkan form 
lokasi ternak dan 
keterangan gejala 
yang ingin 
dilaporkan 

Form lokasi 
ternak dan 
keterangan 
gejala berhasil 
dikirimkan dan 
masuk ke 
admin 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

4 Pengujian 
button edit 

Menampilkan 
kembali lokasi 
terkini dan 
keterangan gejala 
yang sudah dikirim 
sebelumnya. 

Form lokasi 
ternak dan 
keterangan 
gejala berhasil 
di update 
kemudian 
dikirimkan dan 
masuk ke 
admin 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

5 Pengujian 
button hapus 

Mampu menghapus 
data gejala yang 
diinginkan 

Data gejala 
berhasil 
dihapus 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 
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6 Pengujian 
hasil laporan 

Menampilkan 
keterangan gejala 
dan keterangan 
pengobatan 

Berhasil 
menampilkan 
keterangan 
gejala dan 
keterangan 
pengobatan 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

7 Pengujian 
fitur search 

Mampu memfilter 
teks atau gejala 
yang diinginkan 
secara spesifik 

Berhasil 
memfilter teks 
atau gejala yang 
dicari 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 

8 Pengujian 
fitur lupa 
password  

Mampu mereset 
password pengguna 

Berhasil 
mereset 
password sesuai 
yang 
diharapkan 

[ ] Diterima 
[ ] Ditolak 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan sistem berbasis website menggunakan metode 

analisis Agglomerative Hierarchical Clustering berhasil 

mengidentifikasi kelompok penyakit berdasarkan lokasi dan 

gejalanya. 

2. Agglomerative Hierarchical Clustering digunakan pada 

pengelompokan gejala penyakit dengan cara mengelompokkan 

gejala penyakit dan lokasi. Hasilnya memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang pola dan perbedaan di antara kelompok 

gejala penyakit dan lokasi serta mendukung interpretasi yang 

lebih efektif. 

B. Saran 

Sistem ini tentu memiliki banyak kekurangan yang masih sangat jauh 

dari kata sempurna yang mana perlu dikembangkan lebih baik lagi. Berikut 

adalah rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini untuk mendorong 

pengembangan sistem lebih lanjut: 

1. Sistem ini masih memiliki tampilan yang sangat sederhana 

sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan dengan 

desain yang lebih menarik dan menambah fitur-fitur lainnya
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seperti pelaporan data gejala ternak sapi secara periodik dan 

mengintegrasikan dengan algoritma Agglomerative Hierarchical 

Clustering sehingga visualisasi data bisa realtime. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menjelajahi metode 

analisis data clustering alternatif selain Agglomerative 

Hierarchical Clustering, seperti K-Means, DBSCAN atau algoritma 

clustering lainnya. Pemilihan metode yang berbeda dapat 

memberikan perspektif yang beragam atau berbeda dan 

memperkaya  pemahaman terhadap pola-pola yang mungkin 

tidak terlihat dengan menggunakan metode Agglomerative 

Hierarchical Clustering.
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