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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta Ala atas segala 

kesempatan, hidayah dan inayahNya dariNya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan 

jua. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam yang telah membawa petunjuk bagi manusia ke jalan yang di ridhai oleh Allah 

SWT. Ucapan terimahkasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

penulisan buku ini. Terkhusus kepada keluarga tercinta penulis ucapkan terimakasih yang tak 

terhingga atas dukungannnya dalam proses penyelesaian buku ini dari awal hingga 

rampungnya penulisan buku. Tak lupa pula ucapan terimah kasih yang setinggi-tingginya 

kepada Rektor Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., MS dan Panitia Gerakan Seribu Buku 

atas kesempatan yang diberikan untuk menulis buku Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. 

 Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam matakuliah yang 

sama. Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang diharapkan dimiliki 

mahasiswa dalam matakuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Buku ini membahas 

mengenai bahan pakan dan seputarnya, pengklassifikasian bahan pakan, evaluasi terhadap 

bahan pakan, jenis-jenis bahan pakan, Energi dalam bahan pakan,  pengolahan dan 

penyimpanan bahan pakan, kebutuhan ternak akan pakan berdasarkan fungsi-fungsi hidupnya 

serta metodologi penyusunan ransum ternak. Akhir kata penulis berharap buku ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca buku ini. Sekian dan terimakasih 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Pengenalan Umum Bahan Pakan 

  Makanan merupakan kebutuhan yang paling vital bagi kelangsungan hidup semua 

mahluk hidup di muka bumi ini. Makanan merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) hal yang 

merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu usaha ternak. Makanan dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat dimakan dan dicerna oleh mahluk hidup serta memberi 

kemanfaatan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, makanan harus 

mengandung bahan-bahan yang bermanfaat bagi mahluk hidup yang mengkonsumsinya. 

  Makanan dalam dunia peternakan dikenal dengan istilah pakan. Pakan ternak adalah 

semua jenis makanan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak serta memberikan 

kemanfaatan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup ternak.  Sedangkan bahan pakan adalah 

segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak yang tidak menimbulkan bahaya bagi ternak. 

Oleh karena itu, bahan pakan harus mengandung bahan-bahan yang bermanfaat bagi 

kehidupan ternak. Bahan-bahan yang bermanfaat tersebut dikenal dengan istilah zat 

makanan. Zat makanan ini terdiri atas karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat 

pembangun, vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. 

  Pakan ternak yang sudah tersusun dari beberapa jenis bahan pakan biasanya disebut 

ransum. Pengertian ransum sendiri adalah campuran 2 (dua) atau lebih bahan pakan yang 

telah dikalkulasi kandungan nutrisinya cukup untuk kebutuhan ternak dalam 24 jam. Sumber 

bahan pakan dapat berasal dari golongan tumbuhan maupun dari golongan hewan. Tumbuhan 

dalam rantai makanan menempati posisi sebagai produsen dengan kemampuannya untuk 

mengubah energi matahari menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam tubuhnya dalam 

bentuk buah, umbi, daun dan batang. Hewan dan manusia digolongkan sebagai konsumen 

karena menggunakan tumbuhan sebagai sumber makanan yang dipergunakan untuk tumbuh 

kembang, produksi dan reproduksi. 

  Bahan pakan dari tumbuhan utamanya rumput, lebih banyak dikonsumsi oleh 

ternak/hewan ruminansia. Hal ini berkaitan erat dengan anatomi sistem pencernaan yang ada 

pada setiap ternak. Sedangkan yang berupa biji-bijian lebih banyak dikonsumsi oleh 

hewan/ternak monogastrik.  Sebagaimana menurut Flanders (2011), bahwa kebutuhan 

makanan dan jenis makanan yang dibutuhkan setiap spesies hewan itu beragam. Kebutuhan 

makanan ditentukan oleh bentuk lambung atau perut dan jenis makanan yag dapat mereka 

cerna. Tipe lambung hewan ternak terdiri atas lambung ruminansia dan non-ruminansia. 

Selanjutnya dikatakan bahwa hewan/ternak sangat beragam dalam macam dan jumlah nutrisi 

yang dibutuhkan. Kebutuhan nutrisi ternak sangat tergantung pada umur, tingkat aktifitas, 
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keturunan, jenis kelamin, kondisi lingkungan, kondisi tubuh dan tingkat reproduksi. Sebagai 

contoh sapi pada masa laktasi membutuhkan level nutrisi yang lebih tinggi dibanding yang 

tidak sedang laktasi. Tingkat kebutuhan nutrisi berubah-ubah sepanjang hidup ternak. Bila 

satu atau lebih zat-zat nutisi tersebut hilang maka akan mempengaruhi kesehatan ternak, 

pertumbuhan terhambat, menyebabkan penyakit, menambah biaya pakan dan dalam kasus 

yang lebih ekstrim menyebabkan kematian.  

  Oleh karena keberagaman kebutuhan ternak terhadap nutrisi, maka pengetahuan 

terhadap bahan pakan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menyusun ransum bagi 

ternak. Hal ini sangat berkaitan 3 (tiga) hal penting yaitu 1) kualitas; 2) kuantitas; dan 3) 

kontinuitas bahan pakan. Kualitas bahan pakan meliputi aspek yang cukup luas cakupannya 

berkaitan dengan kualitas bahan pakan dalam hal ini adalah kandungan nutrisi. Misalnya 

pada bahan pakan hijauan, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, prosessing, 

pengolahan dan penyimpanan bahan pakan akan berpengaruh terhadap kualitas nutrisi bahan 

pakan. Kuantitas bahan pakan meliputi jumlah bahan pakan yang menyusun suatu ransum. 

Adapun kontinuitas adalah ketersediaan bahan pakan tersebut untuk mensuplai bahan baku 

pakan ternak yang akan disusun. 

  Selain 3 tiga hal diatas, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam menyusun 

ransum adalah jumlah jenis bahan pakan yang akan dipakai, imbangan nutrisi dari semua 

bahan pakan yang dipakai dalam ransum serta perbandingan yang tepat agar ransum dapat 

bernilai ekonomi. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah imbangan nutrisi 

yang terdapat dalam ransum dapat memenuhi kebutuhan ternak yang bersangkutan.  

  Flanders (2011) lebih lanjut menyatakan bahwa zat-zat nutrisi adalah senyawa dan 

elemen yang terdapat dalam makanan yang mensuplai kebutuhan nutrisi ternak untuk 

menunjang kesehatan dan produksi ternak. Ada 6(enam) zat nutrisi yang dibutuhkan oleh 

ternak yaitu protein, karbohidrat, lemak (lipid), vitamin, mineral dan air. Air, karbohidrat dan 

lemak tersusun dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen dalam beragam konfigurasi. 

Sedangkan protein mengandung nitrogen selain ketiga unsur tersebut. Komposisi zat nutrisi 

yang ada dalam masing-masing bahan pakan sangat beragam. Untuk mengetahui komposisi 

dari semua jenis bahan pakan biasanya dilakukan analisa proksimat. Melalui analisa 

proksimat dapat diketahui protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kadar abu, dan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen.  Pembahasan mengenai analisa proksimat akan dibahas lebih lanjut 

pada Bab evaluasi bahan pakan.  
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1.2.  Klassifikasi Bahan Pakan  

  Bahan pakan ternak tersedia  bermacam-macam di alam baik dari golongan tumbuhan 

maupun hewan. Demi kemudahan dalam mengenal dan mempelajari semua bahan pakan 

tersebut, maka bahan pakan tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan dan disepakati oleh para ahli. Dryden (2008) menyatakan bahwa klassifikasi 

makanan adalah mengelompokkan makanan tersebut dalam beberapa kelas, sehingga 

makanan yang terdapat dalam satu kelas yang sama memiliki nilai nutrisi yang kurang lebih 

sama serta dapat digunakan dengan cara yang sama. Makanan yang memiliki bentuk atau 

tampilan yang sama juga memiliki nilai nutrisi yang sama. Ini melampaui pertimbangan 

sederhana dari kandungan gizi bahan pakan terhadap fungsinya dalam mempengaruhi 

produksi hewan dan jenis penggunaan bahan pakan tersebut. Sebagai contoh, bungkil 

kedelai, bungkil biji kapas dan bungkil  bunga matahari yang merupakan produk hasil olahan 

ekstraksi minyak dari minyak biji-bijian dan digunakan untuk meningkatkan kandungan 

protein makanan, sedangkan gandum, jagung, dan padi-padian adalah biji-bijian sereal dan 

kaya akan sumber energi yang tercerna. Tidak hanya makanan yang berasal dari sumber yang 

sama memiliki kandungan nutrisi yang sama, tetapi mereka juga memiliki efek yang serupa 

pada kesehatan hewan dan kualitas produk hewani, dan digunakan dengan cara yang sama 

ketika kita menyusun pakan hewan. Klasifikasi makanan akan membantu memprediksi 

kualitas dan potensi penggunaan makanan baru (jika kita tahu kelas pakan tersebut), atau 

untuk memilih bahan pakan alternative yang tidak lagi tersedia. 

  Banyak jenis bahan pakan yang tersedia untuk memasok kebutuhan gizi ternak.      

Semua bahan pakan ini merupakan bahan baku yang diubah menjadi sel-sel hewan, jaringan, 

organ, dan produk daripada ternak.  Pengetahuan terhadap komposisi kimia dan nutrisi dari 

berbagai kelas bahan pakan sangat penting untuk dapat menyusun ransum paling ekonomis 

dan menguntungkan.  Selain itu pengenalan terhadap berbagai jenis bahan pakan juga 

merupakan hal yang sangat penting untuk merencanakan penanaman, pemanenan, dan 

penyimpanan bahan pakan.  Penanganan terhadap penyimpanan persediaan bahan pakan 

adalah faktor penting yang mempengaruhi keuntungan usaha peternakan. 

Bahan pakan dikombinasikan untuk menghasilkan ransum. Dua faktor utama yang 

mempengaruhi pemilihan bahan pakan dan proporsi relatif dari bahan pakan dalam ransum 

adalah kandungan gizi dan biaya bahan pakan tersebut. Profil nutrisi dari ransum yang 

dihasilkan harus sedapat mungkin mendekati profil nutrisi kebutuhan ternak. Biaya bahan 

pakan dapat dianalisa berdasarkan biaya per unit nutrisi yang terdapat dalam bahan pakan 

tersebut. Perlu dicatat bahwa, secara teknis, istilah ransum dan makanan/pakan adalah dua 
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istilah yang berbeda. Ransum adalah kombinasi dari bahan pakan yang diberikan dalam 

sehari. Pakan adalah kombinasi dari bahan pakan yang diberikan selama jangka waktu yang 

lebih luas. 

Satu bahan pakan  adalah satu komponen dari suatu ransum atau makanan yang 

mempunyai satu atau lebih fungsi. Fungsi bahan pakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori. 

Kategori pertama adalah bahan pakan menyediakan satu atau lebih dari 6 (enam) nutrisi 

esensial. Kategori kedua adalah bahan pakan memodifikasi karakteristik dari pakan seperti 

meningkatkan palatabilitas atau meningkatkan fermentasi rumen. Sebuah contoh bahan pakan 

yang memiliki setidaknya satu fungsi di masing-masing 2 (dua) kategori tadi adalah hay 

alfalfa. Pada ruminansia, hay alfalfa menyediakan nutrisi seperti protein, CHO, mineral, dan 

vitamin dan juga meransang fermentasi rumen. 

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan  bahan pakan sebagaimana yang akan 

dibahas selanjutnya. 

1.2.1. Klasifikasi Bahan Pakan secara Internasional 

  Satu jenis bahan pakan didefinisikan sebagai komponen dari suatu ransum yang 

mempunyai beberapa fungsi yang bermanfaat. Secara umum bahan pakan yang terdapat 

dalam ransum diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi. Disamping itu, bahan pakan 

yang terdapat dalam ransum juga diharapkan dapat menyediakan kebutuhan akan serat, 

mengurangi oksidasi, emulsi lemak, memberikan rasa, meningkatkan kesehatan hewan, atau 

meningkatkan karakteristik dari produk yang dihasilkan oleh hewan ternak.     

Karena ada ribuan bahan pakan yang digunakan dalam menyusun ransum ternak, maka 

pembahasan mengenai bahan pakan harus dibuat berdasarkan kelompok atau jenis bahan 

pakan dengan karakteristik umum. Secara International telah ada kesepakatan dalam 

mengelompokkan bahan pakan kedalam 8 kelas, yaitu (Haris et al.,1968, 1980 dalam Dryden 

2008) : 

1. Dry Forage and roughage 

2. Pasture, range plants and forages 

3. Silages 

4. Energy Foods 

5. Protein Supplements 

6. Mineral Supplements 

7. Vitamin Supplements 

8. Additives 
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Ad.1. Dry forage and roughage; 

Hijauan kering dan serat; terbagi atas  hay (hijauan yang dikeringkan) legume dan non 

legume, jerami dan tanaman hijauan lainnya dengan atau tanpa biji dan bahan lainnya yang 

mengandung lebih dari 18 % serat kasar dari bahan kering/DM (Setara dengan 20-25% serat 

ADF). Kelas ini mencakup semua hijauan yang dikeringkan atau dianginkan hingga kadar 

airnya turun sampai + 14 % dan roughages potongan seperti ampas tebu tongkol jagung, 

serbuk gergaji. Forages atau roughages yang rendah dalam energi bersih per unit berat, 

biasanya karena kandungan serat yang tinggi. Serat yang tinggi mengakibatkan produk gas 

tinggi dalam perut. Produk-produk seperti kulit biji-bijian, polong, kulit padi, sekam dan 

lain-lain termasuk dalam kelompok ini. Straw atau jerami termasuk dalam kelas ini yaitu sisa 

pertanian yang telah diambil hasil utamanya. 

 

Gambar 1. Persediaan Hay 

Sumber: dmv5.blogspot.com 

 

  

Gambar 2. Pengeringan Hay 

Sumber : disnakprov.jabar.go.id 
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 Ad.2. Pasture, range plants and forage; 

Hijauan pakan dari ladang ternak, rumput lapangan dan hijauan makanan ternak yang  

dipotong dan dipelihara sebagaimana tanaman pertanian lainnya, merupakan hijauan segar 

baik dari pasture atau ladang ternak, rumput padangan serta pohon hijauan pakan lainnya. 

Termasuk dalam kelompok ini adalah semua hijauan yang segar, baik yang langsung 

dimakan dilapangan maupun rumput potongan. Fodder yaitu hijauan yang ditanam seperti 

jagung dipanen pada saat karbohidratnya tinggi, proteinnya tidak menurun dan serat kasarnya 

tidak begitu tinggi. Termasuk dalam kelompok ini adalah stover. 

 

Gambar 3. Pasture dan Hijauan ternak 

Sumber: ramayamakmur.wordpress.com 

 

Ad.3. Silages ;  

Silase adalah hijauan segar yang diawetkan dengan teknologi fermentasi sehingga tetap 

mengandung kadar air yang tinggi dengan warna relative tidak berubah. Kelas ini mencakup 

hijauan ensiled (jagung, alfalfa, rumput, dan lain-lain) 

 

Gambar 4. Silase hijauan 

Sumber: foragri.blogsome.com 
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Ad.4. Energy Foods; 

  Pakan sumber energy; bahan pakan yang termasuk golongan ini adalah yang 

mengandung kurang dari 18% serat kasar dan protein kurang dari 20% dibagi atas golongan 

sereal, hasil olahan golongan padi-padian, buah-buahan, dan umbi-umbian.   Termasuk dalam 

kelompok ini adalah produk dengan kurang dari 20 persen protein (bahan kering) dan kurang 

dari 18 persen serat kasar (bahan kering) misalnya, biji-bijian, by-produk industry 

penggilingan seperti dedak padi, molasses. 

Ad.5. Protein supplements; 

  Bahan pakan sumber protein; semua bahan pakan yang mengandung serat kasar 

kurang dari 18% serat kasar dan lebih dari 20 % protein; terbagi atas bahan pakan sumber 

protein asal hewan seperti, by product unggas, hasil perikanan, susu dan hasil sisanya, 

tumbuhan seperti biji-bijian yang berasal dari leguminosa, NPN misalnya Urea dan single 

cell protein (SCP) misalnya jenis Algae.  Kelas ini termasuk produk yang mengandung 20 

persen atau lebih protein (bahan kering) asal hewan (termasuk produk ensiled) gluten, dan 

lain-lain.  

Ad.6. Mineral Supplement; 

Bahan pakan sumber mineral; semua bahan pakan sumber mineral seperti kulit kerang, batu 

kapur, dan garam-garam mineral lainnya. 

Ad. 7. Vitamin Supplement; 

Bahan pakan sumber vitamin; umumnya dikenal dalam bentuk komersial; vitamin premix 

Ad. 8. Additives;  

dibagi ke dalam kelompok subtansi non-nutritif digunakan dalam makanan, termasuk 

antibiotik, zat pewarna, agen anabolik, pengubah rumen, pengikat pelet, hormon, penambah 

rasa dan obat-obatan. 

  Sistem tersebut diatas adalah pengelompokan bahan pakan yang telah disepakati 

secara internasional. Setiap sistem tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Klasifikasi bahan 

pakan tersebut diatas cukup luas karena suatu bahan pakan dapat dianggap sebagai pakan 

sumber energi juga sebagai sumber protein, misalnya hijauan tertentu dapat dianggap sebagai 

sumber energi sekaligus juga sebagai sumber protein. 

  Jenis bahan pakan ternak sangat beragam dan secara lokal terdapat perbedaan 

masing-masing pakan. Ada kurang lebih 2000 jenis bahan pakan ternak, dari jumlah pakan 
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sedemikian dapat pula dikelompokkan ke dalam bahan pakan konvensional dan non 

konvensional atau inkonvensional. 

1.2.2. Bahan Pakan konvensional 

  Bahan pakan konvensional adalah bahan pakan yang sudah dikenal dan disepakati 

sebagai bahan pakan ternak. Bahan pakan ini sudah dikenal secara umum sebagai bahan 

pakan ternak, baik yang lokal maupun yang merupakan bahan pakan impor. Pembahasan 

mengenai jenis bahan pakan ini akan dibahas pada bab III selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5. Klassifikasi Bahan Pakan 

  1.2.3. Bahan Pakan Inkonvensional 

  Bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang tidak umum dikenal sebagai 

bahan pakan bagi ternak, contohnya adalah daun pisang, batang pisang, kulit pisang, daun 

nangka, daun waru, hasil sisa limbah pasar dan sebagainya. Bahan pakan inkonvensional 

adalah bahan pakan yang dapat diberikan dan dimakan oleh ternak. Bahan pakan 

inkonvensional biasanya lebih bersifat lokal karena berdasarkan kebiasaan dan potensi 

daerah. Bahan pakan ini umumnya merupakan limbah yang tidak digunakan lagi tetapi masih 

memiliki potensi nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.  Dapat berupa 

limbah hasil pertanian ataupun limbah agroindustri.  Akan tetapi karena merupakan hasil sisa 

atau produk samping pertanian atau agroindustri, maka kualitas nutrisinya sangat rendah 

meskipun masih dapat dimakan oleh ternak.  Faktor pembatas pada bahan pakan ini adalah : 

1) Tingginya kandungan serat pakan 

 2) Kemungkinan adanya antinutrisi, misalnya HCN pada onggok 

   Kering    > dari 10% Protein Kasar; Hay legum 
  Serat kasar    

 /hijauan 
     < dari 10% Protein Kasar; Jerami, kulit luar, hay 
       

    Segar  Hijauan segar/rumput potongan 

 

      Silase, haylase 

Bahan Pakan      

   Energi ; jagung, gandum, oats 

 

   Protein; Bungkil kedelai, bung.biji kapas, dll 
 
 Konsentrat 
   Vitamin/mineral; batu kapur,dikalsium fosfat,   

    pre-mix vitamin dan mineral  
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3) Kandungan protein yang rendah 

4) Kadar garam atau mineral bahan pakan. 

  Negara maju biasanya membagi lagi kelas bahan pakan kedalam kategori tertentu / 

grade berdasarkan bobot, kadar air dan keutuhan bahan. Misalnya jagung terbagi ke dalam 

jagung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, dan grade 5. Ketentuan grade tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Standar kategori grade bahan pakan (biji-bijian) 

Grade Bobot (pound) Kadar Air (%) Rusak/pecah (%) 

1 56 14 > 2 

2 54 15,5    3 

3 52 17,5    4 

4 49 20    5 

5 46 23    7 

 

Hijauan 

  Dalam sistem NRC, kategori 1 sampai 3 meliputi hijauan. Kategori-kategori hijauan 

berbeda, apakah tanaman tersebut diawetkan atau makan segar, dan jika diawetkan, 

bagaimana. Istilah roughage atau serat sinonim dengan istilah hijauan, tetapi karena istilah 

serat memiliki konotasi yang agak negatif ("kasar"), kurang disenangi banyak ahli gizi. 

Sebagian besar bahan pakan yang digolongkan hijauan ternak adalah “bulky”, seratnya  tinggi 

memiliki berat dan kandungan gizi yang rendah per satuan unit volume.  

            Kandungan Protein, mineral, dan vitamin dari hijauan sangat bervariasi. Legum dapat 

mengandung 25 persen protein. Hijauan lainnya seperti jerami mungkin hanya 5 persen 

protein kasar. Kandungan mineral juga sangat bervariasi. Sebagian besar hijauan, khususnya 

kacang-kacangan, merupakan sumber kalsium yang relatif baik. Kandungan Fosfor sedang 

hingga rendah dan kalium adalah relatif tinggi untuk kebutuhan kebanyakan hewan. 

Kandungan magnesium dari hijauan biasanya baik tetapi dalam keadaan tertentu, binatang 

mengkonsumsi lebih banyak hijauan dapat mengalami defisiensi magnesium. Mineral mikro 

sangat bervariasi tergantung pada spesies tanaman, tanah, dan cara pemupukan. 

           Sejumlah faktor dapat mempengaruhi komposisi hijauan dan nilai gizi. 

6. Kematangan memiliki salah satu efek yang paling menonjol. Sebagai tanaman hijauan 

dewasa, protein dan karbohidrat larut konten penurunan sedangkan serat dan 

meningkatkan kandungan lignin. Lignin tidak hanya dicerna sendiri, tetapi juga 

memiliki efek kulit keras yang mengurangi kecernaan komponen sel tanaman. 

Keberadaan lignin sangat membatasi kecernaan hijauan. 
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7. Kesuburan tanah, pemupukan, dan cuaca diketahui memiliki efek pada kuantitas pakan 

yang diproduksi. Kualitas hijauan juga dapat dipengaruhi oleh semua faktor-faktor 

tersebut. 

3.    Metode Pemanenan dan penyimpanan dapat memiliki efek yang signifikan terhadap nilai 

gizi pakan. Sebagai contoh, teknik pemanenan secara signifikan menyebabkan 

hilangnya daun yang akan mengurangi kandungan gizi bahan pakan tersebut. Rumput 

mencakup semua spesies liar dan dibudidayakan digunakan untuk penggembalaan, serta 

spesies sereal gandum yang dibudidayakan.  Dibandingkan dengan legume pada 

kematangan yang sama, kandungan protein dan kalsium dari rumput hampir selalu lebih 

rendah. 

Legum 

           Melalui asosiasi dengan bakteri di nodul akar, legume dapat mengikat nitrogen dari 

atmosfer. Ini berarti bahwa legum dapat membuat protein dalam jaringan dari nitrogen di 

udara lebih baik dari nitrogen dalam tanah. Pada legum, nitrogen atmosfer diubah menjadi 

amonia, yang digunakan untuk memproduksi asam amino. Asam-asam amino yang 

digunakan dalam sintesis protein nabati. 

          Beberapa legum, rentan menyebabkan kembung pada sapi. Kembung disebabkan oleh 

busa-memproduksi senyawa seperti sitoplasma protein dan pectins. Busa di dasar 

kerongkongan menghambat mekanisme eructation yang mengarah ke akumulasi gas rumen 

yang normal. Selama rumen membengkak dan tekanan meningkat, perluasan rongga dada 

saat bernafas menjadi sulit. Tanpa pertolongan, sesak napas dan / atau jantung akan terjadi. 

Hijauan kering 

           Pembuatan Hay telah dilakukan selama berabad-abad sebagai metode yang efektif 

untuk menjamin persediaan hijauan. Dengan pengembangan metode baru penyimpanan  

hijauan, pebuatan hay telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bentuk hay 

adalah unik di antara bahan pakan. Namun ukuran panjang dan sifat bulkiness berguna dalam 

menunjang kesehatan pencernaan herbivora, terutama pakan yang tinggi biji-bijian. 

Tujuan dari pembuatan hay adalah untuk menjamin persediaan hijauan dengan mengeringkan 

tanaman melalui proses curing sehingga jamur tidak dapat tumbuh dan enzim bakteri 

pembusuk tidak dapat berfungsi. 

           Kualitas dan kuantitas hay tergantung pada kematangan tanaman ketika dipotong, 

kondisi metode penanganan, kadar air, dan cuaca saat panen. 

Hijauan yang akan dibuat hay harus dipanen pada saat dewasa agar memberikan hasil nutrisi  

maksimum per unit tanah tanpa menyebabkan kerusakan pada tanaman berikutnya. Tingkat 
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kematangan untuk legume adalah saat tumbuh, kuncup, mekar, dan tahap dewasa atau benih. 

Tingkat kematangan dari rumput adalah saat tumbuh, boot, kepala (berisi mekar), dan tahap 

dewasa atau benih. Untuk mendapatkan nutrisi yang optimum, tingkat kematangan yang 

direkomendasikan memotong legum dan rumput adalah ketika bunga mekar pertama kali.                       

Baik legum dan rumput, penundaan waktu panen menghasilkan kualitas nutrisi yang tidak 

optimal. Memotong hasil sebelumnya dalam menghasilkan lebih sedikit tetapi kualitas yang 

lebih tinggi, dan menjalankan risiko merusak tanaman, terutama kacang-kacangan. 

Selama proses pengawetan, kelembaban berkurang, sehingga meningkatkan kandungan bahan 

kering. Kelembaban dedaunan segar akan berkisar dari 75 sampai 90 persen (materi konten 

kering 10-25 persen).  Kelembaban hay harus tidak lebih dari 20 persen (bahan kering tidak 

kurang dari 80 persen) untuk dapat disimpan tanpa perubahan nutrisi. 

  Bahan kering hay yang hilang mulai dari pemotongan sampai saat pemberian pakan 

adalah 20 sampai 30 persen (Undersander et al., 1994). Kerugian dalam pembuatan hay 

umumnya terkait dengan kegiatan panen dan termasuk penghancuran dan 

pemutihan/penjemuran. Daun kering lebih cepat dari batang, dan akan cenderung menjadi 

rapuh dan bisa jatuh. Ini disebut pecah. Karena sebagian besar nutrisi dalam jerami terdapat 

pada daun, proses pemanenan yang merusak sebagian hijauan akan mengurangi nilai gizi hay. 

Shattering adalah istilah yang menggambarkan jerami yang terlalu terang dengan matahari. 

Shattering atau pengeringan mengakibatkan hilangnya nilai vitamin. 

  Ada berbagai prinsip dan teknik yang dapat digunakan untuk meminimalkan kerugian 

saat panen dalam pembuatan hay. Pengeringan Cepat pada hay dapat meminimalkan 

penurunan nilai gizi. Pengeringan yang lambat sering disertai oleh pertumbuhan jamur, yang 

mengurangi palatabilitas dan nilai gizi. Pengeringan yang lambat juga dapat menyebabkan 

penurunan nilai gizi akibat aktivitas enzim tanaman dan mikroorganisme atau oksidasi. 

Crimping, untuk menghancurkan batang tanaman, mempercepat proses pengeringan. Untuk 

kacang-kacangan, zat pengering tersedia untuk menghilangkan lapisan cutin yang dilapisi 

lilin, mempercepat hilangnya air. Menambahkan pengawet seperti asam propionat pada 

tanaman dipotong memungkinkan untuk mengepak hay pada kadar air yang lebih tinggi (25 

sampai 30 persen). Hal ini dapat membantu dengan panen di cuaca yang sulit dan akan 

meminimalkan“shattering”. 

             Dalam pengawetan hay, kehilangan daun harus diperkirakan selama pengeringan. 

Dehidrasi adalah sebuah alternatif untuk pembuatan hay yang meminimalkan kerugian akibat 

pengeringan. Tanaman dipanen dan dipindahkan ke sebuah fasilitas dehidrasi. Hay disimpan 

dalam bentuk kubus, bal, atau tumpukan. Setelah dibentuk kubus, bale, atau tumpukan, jerami 
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disimpan dengan baik akan mempertahankan nilai gizi selama bertahun-tahun. Namun, jerami 

yang disimpan terlalu basah mungkin kehilangan nilai gizi akibat aktivitas mikroorganisme. 

Aktivitas mikroorganisme pada hay kurang kering/lembab dalam  mengurangi nilai gizi dalam 

tiga cara: 

1. Mikroorganisme menghabiskan nutrisi . 

2. Mikroorganisme dapat menghasilkan racun. 

3. Mikroorganisme menghasilkan panas, yang dapat mengurangi ketersediaan hara. 
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BAB II  EVALUASI BAHAN PAKAN 

   Metode evaluasi bahan pakan telah berkembang kurang lebih 150 tahun lamanya, dan 

telah melambungkan beberapa nama dalam bidang kimia. Awal perkembangan analisa kimia 

telah diuraikan oleh Tyler (1975) dan  Midkiff (1984). Pada tahun 1805, Einhof telah 

mengekstrak serat makanan ( ini berbeda dengan defenisi modern serat makanan sekarang) 

dengan mencuci dan menggosok makanan untuk mendapatkan sisa yang bertahan/endapan 

yang tertinggal. Beliau menganggap ini bukan bagian dari makanan. Penelitian lebih lanjut 

termasuk Thaer, Davy, Boussingault dan Wolf, secara khusus telah mengumumkan bahwa 

material serat ini tidak tercerna meskipun mereka tidak melakukan penelitian khusus untuk 

itu.  

  Secara bertahap, metode analisa kimia yang lebih spesifik telah dikembangkan untuk 

mengisolasi dan mengukur semua fraksi kimia yang berhubungan dengan nilai nutrisi 

makanan termasuk protein, lemak dan serat. Metode Liebig/Dumas untuk total N telah 

dikembangkan di tahuan 1830an dan 1840an dan metode kjeldahl telah dipublikasikan pada 

tahun 1883.  Henneberg dan Stohmann mengembangkan analisa serat kasar pada tahun 1859. 

  Evaluasi terhadap bahan pakan sebelum memutuskan untuk memilih bahan pakan 

yang akan digunakan dalam menyusun ransum sangat penting dilakukan demi efisiensi 

dalam proses produksi usaha peternakan. Kualitas bahan pakan yang sangat bervariasi, 

menurut suparjo (2008) bahwa bervariasinya kualitas bahan pakan dapat dipengaruhi oleh : 

1. Variasi alami (natural variation). 

Variasi alam pada kandungan nutrisi bahan makanan rata-rata sekitar 10 persen. 

Variasi komposisi kimia pada produk pertanian mungkin disebabkan oleh kesuburan 

tanah akibat pemupukan. 

2. Pengolahan (prosessing).  

Perbedaan pengolahan produk agroindustri akan menghasilkanproduk atau limbah 

dengan kualitas yang berbeda. Contohnya: dedak padi yang diolah oleh jenis alat 

yang berbeda standarnya. 

3. Pencampuran (Adulteration). 

Bahan pakan yang baik cenderung untuk dipalsukan dan atau dicampur dengan stu 

atau lebih bahan berkualitas rendah baik yang mengandung zat makanan maupun 

tidak. Secara umum pencampuran tidak hanya mengubah komposisi kimia tetapi juga 

cenderung menurunkan nilai gizi, contoh tepung ikan dapat dicampur dengan 

cangkang tiram giling yang akibatnya selain menurunkan kandungan protein juga 

menurunkan daya cerna bahan pakan tersebut. 
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4. Penurunan kualitas (damaging and deterioration).   

Penurunan kualitas dapat terjadi karena kerusakan bahan makanan tersebut jika tidak 

dilakukan penanganan, penyimpanan dan pengolahan dengan baik. Contoh : jagung 

dengan kadar air tinggi bila tidak dilakukan penanganan dengan baik akan mengalami 

kerusakan dengan tumbuhnya jamur. 

  Faktor pakan sangat menentukan produktifitas ternak selain faktor genetik dan 

manajemen pengelolaan. Evaluasi bahan pakan yang akan dibeli atau dipakai dalam susunan 

ransum meliputi aspek yang cukup kompleks tidak hanya sekedar melihat kualitas nutrisinya 

saja, tetapi juga melihat segi efisiensi bahan pakan itu sendiri ketika digunakan. Oleh karena 

pengenalan terhadap jenis-jenis bahan pakan serta cara pengujian bahan tersebut sangat 

penting untuk diketahui. Ada beberapa metode evaluasi terhadap bahan pakan, yaitu evaluasi 

fisik, evaluasi kimia, evaluasi biologi dan evaluasi ekonomi. Masing –masing jenis evaluasi 

bahan pakan tersebut akan diuraikan selanjutnya. 

 

2.1. Evaluasi Fisik 

  Evaluasi bahan pakan secara fisik adalah penilaian terhadap kualitas dan sifat 

fisik bahan pakan secara inderawi manusia. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan 

secara langsung terhadap bahan pakan ternak atau dengan menggunakan alat bantu. Oleh 

karena itu, evaluasi  t e r h a d a p  b a h a n  pakan secara fisik p a d a prinsipnya adalah 

melakukan  suatu kegiatan pengamatan yang melibatkan pengumpulan data-data atau keterangan-

keterangan dengan   alat   indera   sebagai   penerima. Melalui pengamatan secara fisik, pendugaan 

terhadap kualitas pakan dapat diperoleh.  Keuntungan evaluasi fisik adalah: biaya relatif murah, 

cepat, sangat berguna pada kondisi lapangan dimana harus  mengambil keputusan dengan 

segera.  Kekurangan : berupa data kualitatif (kurang akurat), penetapan bersifat subjektif. 

Walaupun ada data yang kuantitatif, tetapi variasinya sangat lebar. Evaluasi bahan pakan 

secara fisik meliputi: 

 

2.1.1. Evaluasi Secara Makroskopis 

    Evaluasi secara makroskopis mencakup penilaian tampilan fisik dengan panca indera, 

volume dan bobot pakan:  

1. Mata/penglihatan untuk menilai tampilan warna, bentuk, berjamur, berbulu; penilaian 

terhadap tampilan warna bisa memberikan gambaran apakah bahan pakan tersebut 

masih fresh atau sudah disimpan lama dan kualitas pengeringannya.  
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2. Perabaan secara langsung menggunakan tangan untuk penilaian tekstur bahan pakan, 

halus atau kasarnya bahan pakan,  menggenggam bahan pakan untuk melihat kompak 

tidaknya misalnya pada dedak bila masih kompak maka dedaknya masih bagus. 

3. Penciuman yaitu dengan mencium aroma bahan pakan tersebut; apakah baunya masih 

harum khas bahan pakan yang bersangkutan ataukah sudah beraroma tengik, asam, 

busuk dan sebagainya. Apabila sudah terjadi perubahan aroma menjadi tengik atau 

busuk, maka kualitas bahan pakan tersebut sudah rusak atau terkontaminasi dengan 

bahan lain atau mikroorganisme patogen. 

4. Digigit; biasanya untuk mengetahui kadar air bahan pakan bersangkutan. 

5. Berat jenis (BD); pengujian terhadap berat jenis bahan pakan, yaitu dengan 

melarutkan bahan pakan tertentu misalnya dedak untuk melihat kualitas dedak, bila 

lebih banyak yang mengendap berarti lebih banyak putik beras yang terkandung 

dalam dedak tersebut, karena dedak terkadang dipalsukan dengan menggiling sekam 

padi sehingga tampilannya sangat bagus untuk  meningkatkan harganya. 

Contoh pengujian makroskopis : 

Bahan pakan bentuk butiran dilakukan pengujian terhadap:  

-   Warna biji yang dominan   - Biji yang rusak 

-   Jumlah kotoran (%)    - Berat 

Bahan pakan hijauan dilakukan pengujian terhadap : 

1. Warna daun     - lebar daun 

2. Panjang daun     -Perbandingan daun dan batang 

Bahan pakan yang berbentuk mash/tepung, bentuk pengujian : 

3. Warna 

4. Bau  

5. Ada tidaknya jamur 

 

2.1.2. Evaluasi Secara Mikroskopis 

 Dengan tetap melalui panca indera  dan menggunakan alat bantu berupa mikroskopis 

atau kaca pembesar atau NIRS.  Melalui mikroskop dapat dilihat bentuk dan warna masing-masing 

bahan pakan. Meskipun dicampur tetap dapat dikenali masing-masing melalui bentuk tampilan 

masing-masing bahan dibawah mikroskop. Setiap bahan punya ciri-ciri struktur masing-

masing.  Selain itu dikenal juga  pengujian fisik kuantitatif yang terdiri dari : 

1. Faktor bahan ( feed factor) 

2. Teknik pemisahan  ( separation technique ) 
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Evaluasi secara mikroskopis bertujuan untuk memeriksa ada tidaknya pemalsuan dalam 

bahan pakan komersial. Misalnya : dedak sering dipalsukan dengan sekam. 

Cara pengujian pemalsuan : 

- berdasarkan besar kecilnya ukuran partikel 

- berdasarkan berat ringannya partikel 

 

2.2. Evaluasi Kimia 

  Evaluasi bahan pakan dengan cara kimiawi untuk mendapatkan nilai kandungan zat 

makanan dalam suatu bahan pakan. Evaluasi ini menggunakan peralatan dan prosedur kerja 

analisis di laboratorium untuk mendapatkan nilai kandungan zat makanan. Keuntungan : 

menghasilkan data kuantitatif. Kekurangan: biaya relatif lebih mahal.  

  Metode kimia memberikan informasi tentang komposisi kimia yang terdapat dalam 

bahan pakan yang jumlahnya kecil. Namun informasi ini telah digunakan untuk memprediksi 

nilai gizi dan untuk tujuan ini sebagian besar metode kimia masih digunakan dalam nutrisi 

hewan. Ada beberapa parameter nilai zat pakan yang memiliki dampak atau refleks pada 

pencernaan, yang membenarkan pemanfaatannya untuk memprediksi nutrisi nilai. 

Diantaranya harus disebutkan nitrogen (protein kasar), serat kasar dan konstituen dinding sel. 

  Metode evaluasi bahan pakan telah berkembang kurang lebih 150 tahun lamanya, dan 

telah melambungkan beberapa nama dalam bidang kimia. Awal perkembangan analisa kimia 

telah diuraikan oleh Tyler (1975) dan  Midkiff (1984). Pada tahun 1805, Einhof telah 

mengekstrak serat makanan ( ini berbeda dengan defenisi modern serat makanan sekarang) 

dengan mencuci dan menggosok makanan untuk mendapatkan sisa yang bertahan/endapan 

yang tertinggal. Beliau menganggap ini bukan bagian dari makanan. Penelitian lebih lanjut 

termasuk Thaer, Davy, Boussingault dan Wolf, secara khusus telah mengumumkan bahwa 

material serat ini tidak tercerna meskipun mereka tidak melakukan penelitian khusus untuk 

itu.  

  Secara bertahap, metode analisa kimia yang lebih spesifik telah dikembangkan untuk 

mengisolasi dan mengukur semua fraksi kimia yang berhubungan dengan nilai nutrisi 

makanan termasuk protein, lemak dan serat. Metode Liebig/Dumas untuk total N telah 

dikembangkan di tahuan 1830an dan 1840an dan metode kjeldahl telah dipublikasikan pada 

tahun 1883.  Henneberg dan Stohmann mengembangkan analisa serat kasar pada tahun 1859.  

Pada pertengahan abad, sudah ada konsep yang kuat dan lebih maju. Kemudian pada awal 

abad ke 20, sudah ada dasar kimia pangan yang betul-betul ditetapkan dan sudah ada data 

mengenai respon ternak terhadap beberapa jenis makanan yang berbeda. 
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2.2.1. Analisis Proximat 

 Proksimat berarti kira-kira atau kurang lebih. Analisa proksimat secara harfiah berarti 

analisa perkiraan atau pendekatan angka yang sebenarnya. Analisis proksimat adalah suatu 

sistem analisa makanan yang telah dikembangkan oleh 2 (dua) orang ilmuwan Jerman.  

Analisis proksimat dikembangkan di Weende Experiment Station Jerman oleh       

Hennerberg  dan  Stohmann. Oleh karena itu analisis ini sering  juga  dikenal dengan  

analisis Wendee . Analisis proksimat menggolongkan komponen  yang ada  pada  bahan  

pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya, yaitu: air (moisture), abu  (ash),  

protein kasar  (crude  protein), l e m a k  k a s a r  (ether  extract),  serat  kasar  (crude  

fiber)  dan  bahan  ekstrak  tanpa nitrogen (nitrogen free extract). Analisis proksimat 

menggolongkan vitamin berdasarkan k e l a r u t a n n y a . Vitamin yang larut dalam air 

dimasukkan ke dalam fraksi air sedang yang larut dalam lemak dimasukkan ke dalam 

lemak kasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Urutan komponen hasil analisa proksimat. 

 

1. Kadar air/Bahan Kering 

  Meskipun air adalah zat makanan yang paling sederhana namun penentuannya dalam 

anlisa proksimat adalah yang paling sukar. Penentuan Kadar air ditentukan sebagai berat 

yang hilang dari makanan setelah diovenkan pada suhu 1050C.  Sampel makanan ditimbang 

dan diletakkan dalam cawan khusus dan dipanaskan dalam oven hingga berat sampel menjadi 

konstan.  Setelah berat sampel tidak berubah lagi maka sampel tadi disebut bahan kering 

sedang selisih berat awal dengan berat akhir merupakan kadar air bahan. 

  Beberapa produk makanan bila dipanaskan lebih dari temperature 70OC akan 

kehilangan zat-zat volatile (zat yang mudah menguap). Oleh karena itu, untuk penentuan 

kadar yang tepat , pemanasan denga temperature lebih rendah serta menggunakan desikator 

sangat dianjurkan.  

B.an orgnk 
                         Protein Kasar 
       Bahan      
       Kering      B. Organik        Lemak=ekstrak ether 
                 BOTN   
Bahan                                 Serat kasar 
Pakan        Air                  KH   
                    - BETN 
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KA = x + y – z    x 100   BK = 100 % - KA 

      y  

dimana:  x, adalah berat cawan  y, adalah berat bahan   

    z, adalah berat setelah dioven. 

 

  Mengetahui kadar air suatu bahan pakan yang akan dibeli dapat membantu dalam 

membandingkan nilai makanan tersebut atas dasar bahan kering, untuk mendapatkan nilai 

makanan sebenarnya.    

 Bahan kering terbagi atas 2 yaitu bahan an organik untuk penentuan mineral (abu) 

seperti Ca, P dan bahan organik untuk penentuan protein kasar, meskipun dalam tubuh 

mahluk hidup tidak ada perbedaan yang jelas. Beberapa senyawa organik mengandung 

elemen mineral sebagai komponen struktural. Protein, contohnya, mengandung sulphur, dan 

beberapa lemak dan karbohidrat mengandung fosfor. Komponen utama bahan kering rumput 

hijauan ternak adalah karbohidrat, demikian pula hijauan lainnya serta beberapa biji-bijian. 

Secara kontras, kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan sangat kecil.  Salah satu alasan 

utama perbedaan tersebut adalah dinding sel tanaman terdiri atas karbohidrat utamanya 

selulosa sedang dinding sel hewan seratus persen tersusun atas lipid dan protein. Selanjutnya, 

tanaman menyimpan energi sebagian besar dalam bentuk karbohidrat seperti pati dan fruktan, 

sementara seekor hewan energi utamanya tersimpan dalam bentuk lipid. 

 Kandungan lipid tubuh hewan bervariasi, tergantung umur, hewan yang lebih tua 

mengandung lebih banyak proporsi lipid dibanding yang lebih muda. Kandungan lipid 

tanaman secara relative rendah, rumput pasture, contohnya ada 40-50 gr/kg bahan kering. 

 Pada tanaman dan hewan, protein mengandung senyawa utama nitrogen. Pada 

tanaman, dimana sebagian besar protein hadir sebagai enzim, konsentrasinya tinggi pada 

tanaman yang sedang tumbuh dan berkurang ketika dewasa. Pada hewan, otot, kulit, rambut, 

wool dan kuku sebagian besar mengandung protein. 

 Sebagaimana protein, asam nukleat juga mengandung senyawa nitrogen dan memiliki 

peran penting dalam sintesis protein pada semua mahluk hidup. Mereka juga membawa 

informasi genetik dari sel hidup. 

 Asam organik yang terdapat dalam tanaman dan hewan termasuk sitrat, malat, 

fumarat, suksinat dan asam piruvat. Meskipun secara normal keberadaannya dalam 

jumlahnya kecil, namun mereka memiliki peran penting pada metabolisme umum dari sel. 

Asam organik lainnya berasal dari produk fermentasi dalam rumen, atau pada silase, dan 

termasuk asetat, propionate, butirat dan asam laktat. 
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 Vitamin ada pada tanaman dan hewan dalam jumlah kecil, dan beberapa dari vitamin 

tersebut merupakan komponen penting dari system enzim.  Perbedaan penting antara 

tanaman dan hewan adalah tanaman dapat mensintesa semua vitamin yang mereka butuhkan 

untuk metabolisme, hewan tidak mampu,  atau memiliki kemampuan sintesis yang sangat 

terbatas dan tergantung pada suplai dari luar/makanan. 

 Bahan an organik mengandung semua unsur yang ada pada tanaman dan hewan selain 

dari Karbon, hydrogen, oksigen dan nitrogen. Kalsium dan Fosfor adalah komponen utama 

pada hewan, sementara kalium dan silicon adalah unsur an organik utama pada tanaman.  

 

2. Ekstrak Eter 

 Ekstrak eter ditentukan melalui pemeriksaan bahan pakan melalui ekstraksi yang 

berkesinambungan dengan ether selama periode tertentu. Residu atau bahan yang tertinggal 

setelah menguapkan pelarut, disebut ekstrak ether. Sebagaimana halnya lemak, residu 

tersebut mengandung asam-asam organik, alkohol dan pigment. Pada metode mutakhir 

resmi, pemisahan dengan ether ditetapkan melalui hidrolisa sampel dengan asam sulphat dan 

hasil residunya adalah asam ekstrak eter. Atau secara sederhana untuk dipahami bahan kering 

yang telah didapatkan pada saat mengukur persentase bahan kering, kemudian diekstraksi 

dengan dietil ether selama beberapa jam, setelah ether menguap, maka residunya adalah 

ekstrak ether. 

 Ekstrak eter digunakan untuk memisahkan lemak yang kemudian digunakan untuk 

pemecahan lebih detail lagi menjadi asam lemak dan lilin, meskipun demikian Ekstrak eter 

masih dianggap sebagai lipid total. Itulah sebabnya lemak yang diperoleh dari ekstrak ether 

disebut lemak kasar. Perhitungan lemak kasar harus dikali dengan 2,25, karena adanya 

komponen lain dalam lemak seperti vitamin. Dengan asumsi bahwa 1 gr bahan makanan DD 

(dapat dicerna) nilainya sama dengan 4 kkal, sedang 1 gr lemak DD nilainya sama dengan 9 

kkal, maka 9/4 = 2,25.  

 Ekstrak eter dalam bahan makanan ternak yang berasal dari hewan biasanya terdiri 

dari gliserol dan tiga  asam lemak. Namun bahan yang berasal dari tanaman, sterol, lilin dan 

berbagai produk seperti vitamin A, vitamin D, karoten seringkali  seringkali jumlahnya lebih 

dari 50% lemak makanan. Dalam senyawa non-gliserida hanya mengandung sedikit energi, 

kandungan energi sebesar 9 kkal per gram tidak memenuhi kebutuhan, sehingga bahan yang 

mengandung non-gliserida nilai kalorinya lebih rendah dari itu. Nilai kalori yang rendah 

dapat dipakai untuk menetapkan nilai energi lemak hewan serta beberapa lemak tanaman 

terutama lemak hasil ekstraksi industry seperti biji kapas, kedelai,dan sebagainya. Terdapat 
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data yang cukup mengenai kandungan energi setiap jenis bahan pakan yang berguna untuk 

perhitungan kalori setiap bahan pakan dalam suatu ransum yang akan disusun. 

 

3. Protein kasar 

 Kandungan protein dihitung dari kandungan nitrogen bahan pakan, ditentukan 

melalui tehnik modifikasi yang ditemukan oleh Kjeldahl lebih dari 100 tahun yang lalu.  

Pada metode ini bahan pakan dicerna oleh asam sulfat, dimana semua nitrogen yang ada 

dikonversi ke ammonia kecuali yang ada dalam bentuk nitrat atau nitrit. Amonia ini 

dibebaskan melalui penambahan sodium hidroksida untuk dicerna, disaring dan dikumpulkan 

dalam standar asam, kemudian ditentukan melalui titrasi atau metode kalorimeter otomatis. 

Diasumsikan bahwa nitrogen  dari protein mengandung 16 % nitrogen, dan dengan 

mengalikan perkiraan nitrogen dengan 6,25 (yaitu 100/16) perkiraan nilai protein diperoleh.  

Ini bukanlah protein yang sebenarnya karena metode ini juga mengukur nitrogen dari sumber 

lain selain protein seperti, asam amino bebas, amina dan asam nukleat, dan karena itu disebut 

protein kasar.  

 Setiap asam amino dari protein memiliki fungsi khusus dalam metabolisme. Setiap 

protein tanaman dan hewan mengandung asam amino yang digunakan untuk menyusun 

protein tubuh. Dengan alasan inilah maka kebutuhan tubuh adalah asam amino bukan dan 

bukan protein. Bila asam amino dikonsumsi berlebihan, maka kelebihannya akan 

dideaminasi dan sisa non-nitrogennya dapat dijadikan cadangan energi. Grup amino yang ada 

dibentuk oleh hati menjadi urea, NH2-CO- NH2, yang dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal 

bersama kemih. Urea adalah suatu produk yang teroksidasi tak sempurna yang masih 

mengandung energi kimia yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dalam keadaan ini, protein 

mengandung energi kira-kira 5,50 kkal/gr bahan kering. Bila digunakan sebagai sumber 

energi, maka kira-kira 1,25 kkal dari energi yang dikeluarkan sebagai urea dari tiap unit 

protein, meninggalkan 4,25 kkal per gram bahan kering dalam tubuh. Dari angka 4,25 ini 

selanjutnya berkurang menjadi 4,0 kkal/gr karena tidak sempurnya digesti protein dalam 

saluran pencernaan. Sehingga bila 1 gr BETN memberikan 95% energi potensialnya kepada 

tubuh, maka sebagai perbandingan, protein menyediakan 70%  dari energi potensialnya 

kepada tubuh. Kenyataannya, protein kasar dalam analisis yang mendekati angka nyata 

proksimat hanya dicantumkan energi fraksi yang tidak dapat menggambarkan komposisi 

asam amino dalam protein. Untuk itu diperlukan analisis khusus lebih lanjut. Kadar nitrogen 

bahan makanan ditentukan dengan metode Kjeldahl, yang hasilnya dikalikan dengan factor 

protein 6,25 untuk mendapatkan kadar proteinnya. Faktor protein 6,25 % diperoleh dari 
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perkiraan kadar nitrogen bahan makanan sebesar 16 % dari kadar proteinnya. Umumnya 

kadar protein dalam bahan makanan mengandung sekitar 16 % kadar nitrogen. Namun 

demikian, terdapat pengecualian yakni : protein bungkil mengandung 18,5 %   nitrogen, 

sehingga faktor proteinnya adalah 5,40. Demikian pla biji-bijian yang mengandung protein 

sebesar 17 %. 

 

4. Serat Kasar 

 Sampel yang sudah bebas lemak dan telah disaring dipakai untuk mendapatkan serat 

kasar. Sampel bila ditambah 1,25% larutan asam sulfat dan dipanaskan 30 menit, kemudian 

residu disaring. Endapan yang didapat ditambah 1,25 % larutan NaOH dan dipanaskan 30 

menit kemudian disaring dan kemudian endapan yang didapat dicuci, dikeringkan dan 

ditimbang, lalu dibakar dan abunya ditimbang. Perbedaan antara berat endapan sebelum 

dibakar dan berat abu disebut serat kasar. 

 

5. Kadar Abu 

 Bagian ketiga dari sampel bahan kering ditimbang dan dibakar dalam suatu krusibel 

dengan panas 600oC selama beberapa jam. Komponen abu pada analisis proksimat tidak 

memberikan nilai makanan yang penting. Jumlah abu dalam bahan makanan hanya penting 

untuk menentukan BETN. Kenyataannya, kombinasi unsur-unsur mineral dalam bahan 

makanan berasal dari tanaman sangat bervariasi sehingga nilai abu tidak dapat dipakai 

sebagai indeks untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu atau kombinasi unsur-unsur 

penting. Pada bahan makanan yang berasal dari hewan, kadar abu berguna sebagai indeks 

untuk kadar kalsium dan fosfor.   

 

6. BETN 

 Komponen ini didapat dengan mengurangi sampel bahan kering dengan semua 

komponen-komponen seperti air, serat kasar, lemak, protein dan abu. BETN berisi zat-zat 

mono, di, tri dan polisakarida terutama pati dan semuanya mudah larut dalam larutan asam 

dan basa dalam analisis serat kasar dan mempunyai daya cerna yang tinggi. Zat tersebut 

karena mempunyai kandungan energi yang tinggi maka digolongkan ke dalam makanan 

sumber energi yang tidak berfungsi spesifik. 

 Bila gros energi dari gula dalam BETN dihitung, maka akan didapat bahwa energinya 

hanya bervariasi diantara 3,75-4,75 kkal/gr bahan kering. Semua komponen-komponen 

tersebut juga cepat dan hampir tercerna secara sempurna. Serat kasar juga mempunyai energi 
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total yang besar tetapi akan dicerna sangat lambat dan sedikit dibandingkan dengan BETN. 

BETN pada dasarnya merupakan karbohidrat mudah terlarut dan diperkirakan sangat mudah 

terurai. Sayangnya, larutan yang digunakan untuk mengukur serat kasardapat menghilangkan 

hingga 60% serat kasar sekitar 80 % hemisellulosa, proporsi yang bervariasi dari lignin yaitu 

10 %– 95 %. BETN mengandung beberapa unsur dinding sel tanaman dan lebih bisa terurai 

dibanding serat kasar. Selain itu, BETN mengandung semua ikatan kimia yang tidak terukur 

oleh metode lain (khususnya beberapa senyawa nitrogen dan vitamin), sebagaimana 

kekeliruan pengukuran pada pengukuran komponen bahan pakan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Analisis Proksimat (Tillman, dkk,1989) 
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2.2.2. Analisis Serat 

Serat adalah bagian dari bahan makanan ternak yang sebagian besar ada pada hijauan.  

Suatu cara alternatif yang telah dikembangkan oleh van soest.   Analisis Van Soest 

menggolongkan  zat pakan menjadi isi sel dan  dinding sel. Van soest dan moore telah 

menemukan bahwa terdapat korelasi yang baik antara daya cerna in vivo terhadap isi sel (isi 

sel = neutral detergent soluble), terhadap dinding sel (dinding sel= neutral detergent insoluble 

fiber NDF) dan terhadap lignin dengan data daya cerna in vitro. Metode analisa serat van 

soest dipakai dalam sistem analisa makanan untuk ruminan telah dikembangkan di Cornell 

University. Rumus untuk menghitung daya cerna hijauan potongan segar (dasar bahan 

kering) adalah : 

1. 0,98 NDS + 147,3 NDF – 78,9 (log lignin) 

Dimana NDS, NDF dan lignin dalam angka persentase.  

Suatu rumus yang umum untuk menghitung daya cerna semu (apparent) in vivo dari makanan 

ternak sapi (dasar bahan kering) adalah : 

= (2) 0,98 NDS + NDF (147,3 – 78,9 log lignin) + 12,9% 

Angka 12 % adalah persentase constant berat bahan makanan karena pengaruh bahan kering 

metabolik feses dan faktor lain.  

Neutral Detergent Fiber (NDF) mewakili kandungan d ind ing  se l  yang terdiri dari 

lignin, selulosa, hemiselulosa dan protein yang berikatan dengan  dinding sel . Bagian 

yang tidak terdapat  sebagai residu dikenal sebagai neutral detergen soluble 

(NDS) yang mewakili isi sel dan mengandung lipid, gula, asam organik,  non  protein  

nitrogen,  pektin,  protein terlarut dan  bahan terlarut dalam air lainnya. Serat kasar terutama 

mengandung sellulosa dan hanya sebagian lignin saja, sehingga nilai ADF lebih kurang 30 

persen lebih tinggi dari serat kasar pada bahan yang sama. 

Sel dinding tidak tercerna terutama disebabkan oleh kandungan lignin. Namun  

kandungan serat Weende (CF) meningkat pada  hijauan sesuai dengan isi dinding sel dan 

perkembangan tanaman.  Oleh karena itu pertumbuhan serat kasar (CF)  umumnya 

merupakan bagian tak tercerna dari dinding sel untuk tanaman tertentu, tetapi untuk  

kandungan CF tanaman yang sama dapat menunjukkan mudah dicernakan berbeda sesuai 

dengan spesies tanaman.  

Neutral detergent fiber (NDF), merupakan residu setelah pemisahan dengan larutan 

netral mendidih  dari sodium laurat sulfat dan etilenadiamina tetraasetic acid (EDTA), 

kandungan utamanya adalah lignin, sellulosa dan hemisellulosa dan dianggap sebagai ukuran 

unsur dinding sel tanaman. Metode analisis untuk menentukan NDF benar-benar telah 
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ditemukan untuk hijauan, juga digunakan untuk kandungan pati pakan yang disediakan suatu 

perlakuan amilase  termasuk dalam prosedur tersebut.  Melalui analogi dengan pemisahan 

nitrogen bebas, istilah karbohidrat non struktural (NSC) kadang-kadang digunakan bagi hasil 

yang didapatkan melalui pengurangan jumlah (g/kg) dari protein kasar, Ekstrak eter, abu dan 

NDF dari 1000.  

Acid detergent Fiber adalah residu setelah refluks dengan 0,5 dengan asam sulfat dan 

setiltrimetil ammonium bromide dan mewakili kehadiran fraksi sellulosa dari tanaman juga 

termasuk silica. 

Penentuan ADF sangat berguna untuk hijauan karena ada korelasi statistik yang baik 

antara itu dan sejauh mana makanan yang dicerna. Di Inggris metode ADF telah dimodifikasi 

sedikit, durasi mendidih dan kekuatan asam ditingkatkan. yang dimodifikasi istilah serat 

deterjen (MADF) digunakan untuk menggambarkan penentuan ini. 

Penentuan acid- detergent lignin (ADL) melibatkan persiapan serat deterjen asam 

sebagai langkah persiapan. ADF diperlakukan dengan 72 persen asam sulfat, yang 

melarutkan selulosa. Pengabuan residu lignin menentukan lignin kasar, termasuk cutin. 

Pada monogastrik, terutama manusia, istilah serat makanan sering digunakan. Ini 

didefenisikan sebagai lignin dan semua polisakarida tetapi tidak dapat dicerna oleh enzim 

endogenous monogastrik. Berdasarkan defenisinya, serat kasar sulit ditentukan di dalam 

laboratorium dan istilah alternatif Non- Starch polysaccharides (NSP) telah diadopsi. NSP 

pada sebagian besar makanan, bersama lignin, dipertimbangkan untuk mewakili komponen 

utama dinding sel. Metode pengukuran NSP dibagi dalam 2 (dua) kategori : 

1. Metode enzim-gravimeter, yang mengukur satu jenis komponen dan tidak 

memberikan detail dari tipe polisakarida.  Pada metode AOAC (association of Official 

Analytical Chemists) untuk total serat makanan, sampel digelatinasi oleh pemanasan 

dan perlakuan enzim untuk menghilangkan pati dan protein. Total serat makanan 

diendapkan dengan etanol dan residunya dikeringkan dan ditimbang. 

2. Metode enzim-kromatografi, yang mengidentifikasi karbohidrat tersendiri dalam 

makanan. Metode Englyst dapat digunakan untuk menentukan jumlah, serat diet larut 

dan tidak larut. Pengukuran NSP dengan cara ini melibatkan pembersihan pati dengan 

enzim pullulanase dan a-amylase. Setelah pengendapan dengan etanol, sisa NSP 

kemudian dihidrolisis dengan 12 M asam sulfur. Monomer gula individu konstituen 

netral ditentukan oleh kromatografi gas-cair dengan penentuan yang terpisah dari 

asam uronic. Sebagai kemungkinan lain, jumlah gula ditentukan oleh 

colorimetrically after reaction with dinitrosalicylate solution. Jumlah NSP dan 
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NSP tak larut ditentukan secara langsung oleh analisa dari sampel terpisah dan NSP 

larut dihitung dengan perbedaan. Unsur mayoritas NSP adalah rhamnose, arabinose, 

xylose, glucose, galactose, mannose dan glucuronic dan asam galacturonic. Selulosa 

merupakan unsur terbanyak dari glukosa, dan hemiselulosa menyediakan xilosa, 

mannans dan galaktosa.  Degradasi pectins melepaskan arabinosa, galaktosa dan asam 

uronic.  

 Beberapa tahun terakhir perhatian terpusat pada pentingnya dua bentuk dari unsur 

serat pada diet manusia. NSP larut-air dikenal pada serum kolesterol yang lebih rendah, dan 

NSP tak larut meningkatkan jumlah feses dan mempercepat transit kolonis. Efek yang 

terakhir dianggap bermanfaat untuk mencegah sejumlah penyakit termasuk kanker usus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Bagan urutan pemisahan serat kasar (Tillman, 1989) 

 

NSP dari makanan dapat terdegradasi dalam usus babi oleh fermentasi microbial, 

menghasilkan asam lemak volatil, yang diserap dan menghasilkan energi. Manfaat lain yang 

berhubungan dengan asam lemak volatile, asam butirat, yang dilaporkan menjadi sumber 

energi penting untuk pertumbuhan sel didalam epitel dari usus besar. Dengan demikian 

kehadiran asam ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan sel dan meningkatkan 

penyerapan. Tingkat degradasi bergantung pada konformasi dari polimer dan asosiasi 

Bahan Makanan 
 
 
Air  Bahan kering 
 
 
 
        NDS   NDF  
      (isi sel)  (komponen dinding sel) 
 
 
 
     
  Hemicellulosa            ADF 
 
 
 
    sellulosa  Residu 
 
 
 
      ADL          SiO2  
   



27 
 

struktural mereka dengan komponen non-karbohidrat, seperti lignin. Tambahan lagi sifat-sifat 

fisik NSP, seperti kemampuan menampung air, dan sifat mengganti ion, dapat mempengaruhi 

tingkat fermentasi. Pembentuk gel NSP, seperti β-glucan , mengurangi penyerapan nutrisi 

lain dari usus kecil dan menekan kemampuan mencerna serta berdampak negatif terhadap 

konsistensi mengeluarkan feses pada babi dan unggas. Dalam catatan positif, sifat 

menampung air memiliki keuntungan dalam hal perilaku induk babi bunting dengan 

meningkatnya waktu makan dan istirahat karena meningkatnya isi perut dan mengurangi 

perilaku buruk seperti mengunyah tiang/balok. 

 

2.2.3. Near Infrared Reflectance Spectroscopy 

NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) atau Spektroskopi reflektansi 

Inframerah Dekat, memiliki karakteristik sebagai berikut : 

- Kemampuan untuk menganalisa sampel dengan cepat dan hanya sedikit persiapan 

(grinding); dan hanya menggunakan satu sampel 

- Dapat diselesaikan dalam <3 min. 

- Menganalisis beberapa komponen dalam satu kali operasi 

- Pengukuran dilakukan dengan penyerapan / pantulan cahaya 

- Tidak akurat untuk mineral 

- Peralatan mahal, harus dikalibrasi dengan benar 

- Basah-kimia analisis lebih akurat 

- Murah 

NIRS (near-infrared spectroscopy) adalah teknik yang menggunakan karakteristik 

absorbansi NIR (gelombang infra merah dekat/tampak) dari sampel untuk memprediksi 

parameter yang diinginkan. NIR merupakan wilayah dari spektrum elektromagnetik. 

Spektroskopi (Gelombang) Inframerah-Dekat (Inggris: Near-infrared Spectroscopy, biasa 

dikenal dengan singkatannya: NIRS) merupakan satu teknik spektroskopi yang menggunakan 

wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik (sekitar 800 sampai 

2500 nm). Dikatakan "inframerah dekat" (IMD) karena wilayah ini berada di dekat wilayah 

gelombang merah yang tampak. Penggunaan teknik (dan alat) ini umum di bidang 

farmasetika, diagnostik medis, ilmu pangan dan agrokimia (terutama yang terkait dengan 

pengujian kualitas), riset mesin bakar, serta spektroskopi dalam astronomi.  

NIRS memanfaatkan fakta bahwa banyak produk alami menyerap radiasi NIR di 

daerah-daerah khusus atau panjang gelombang. Khususnya, N-H, O-H dan ikatan C-H sangat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spektroskopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Inframerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Farmasetika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi
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diserap oleh radiasi NIR, sementara ikatan molekul lainnya kurang begitu terserap sehingga 

alat ini tidak tepat untuk pengukuran mineral.  

Jadi, sampel tinggi protein (banyak ikatan N-H) akan menyerap lebih dalam (N-H) 

daerah ikatan amina daripada sampel rendah protein. Sampel tinggi kadar airnya dan atau 

gula akan memiliki adsorptions lebih tinggi di wilayah yang terkait dengan ikatan hidroksil 

(OH). Sebuah sampel spektrum NIR akan menjadi gabungan dari semua absorbansi dari 

seluruh ikatan molekul dalam sampel.  

 

Gambar 9. Wilayah spectrum elektromagnetik pada alat spektroskopi 

Beberapa poin penting tentang NIRS: 

1. Ini adalah teknik sekunder yang dikalibrasi terhadap metode referensi utama. 

Biasanya ini adalah tes laboratorium basah. 

2. Sangat baik untuk memprediksi sampel yang mirip dengan yang digunakan dalam 

kalibrasi. Sebaliknya, sampel yang sangat berbeda dari sampel kalibrasi kali banyak 

yang tidak akurat. 

3. Penggunaan identifikasi pencilan adalah penting untuk memastikan bahwa sampel 

tidak diketahui milik kalibrasi yang Anda gunakan untuk menganalisis. 

Spektroskopi dengan menggunakan NIRS dalam bidang pertanian disukai karena tidak 

memerlukan persiapan sampel yang rumit. Selain itu, seringkali sampel bisa digunakan lagi 

untuk keperluan lain; misalnya, benih bisa langsung ditanam setelah diukur kandungan asam 

lemaknya. Instrumentasi NIRS yang berkembang pesat dengan penggunaan komputer 

membuat alat ini populer. Walaupun demikian, kalibrasi NIRS sangat kritis dalam bidang 

pertanianmengingat bahan sampel mengandung campuran berbagai macam zat. Proses 

adjustment dalam analisis untuk menghasilkan informasi dapat memberikan nilai-nilai yang 

kurang akurat. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://www.winisi.com/NIRS_theory.htm
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2.2.4. Bomb Calorimeter 

 Bomb kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor (nilai 

kalori) yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (dalam O2 berlebih) suatu senyawa, 

bahan makanan, bahan bakar. Sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang 

tercelup dalam medium penyerap kalor (kalorimeter), dan sampel akan terbakar oleh api 

listrik dari kawat logam terpasang dalam tabung.  

 Bom kalorimeter pada dasarnya adalah wadah tertutup mampu menahan tekanan gas 

beberapa atmosfer. Sampel ditimbang kemudian ditempatkan dalam kontak dengan 

pengapian kawat di dalam bom. Bom diisi dengan sekitar 20 atm tekanan dengan O2, 

disegel, dan ditempatkan dalam sejumlah air. Arus listrik dilewatkan melalui kawat untuk 

menyalakan campuran. Selama pembakaran berlangsung, panas berevolusi meningkatkan 

suhu kalorimeter dan air sekitarnya,yang diukur dengan termometer. Dalam rangka untuk 

mencegah hilangnya panas dari sistem kalorimeter, beberapa kalorimeter dikelilingi water 

bath kedua, dimana suhu terus menerus disesuaikan (Oleh eksperimen) untuk cocok dengan 

kalorimeter tersebut. Jadi, transfer panas antara sistem (kalorimeter dan isi) dan sekitarnya 

(jaket air, terutama) adalah nol, membuat proses adiabatik: q = 0. Kalorimeter ini 

menggunakan insulasi termal yang baik melalui water bath kedua untuk mencegah hilangnya 

panas ke lingkungan. Karena pembakaran berlangsung dalam wadah tertutup dengan volume 

konstan, pekerjaan dilakukan pada atau dengan sistem ini juga nol, sehingga ΔU = q + w = 0 

untuk proses secara keseluruhan yang ditunjukkan di bawah ini. 

 kalorimeter (dari bahasa Latin kalor, yang berarti panas) adalah perangkat yang 

digunakan untuk kalorimetri, ilmu pengukuran panas dari reaksi kimia atau perubahan fisik 

maupun kapasitas panas. Kalorimeter pemindaian diferensial, microcalorimeters isotermal, 

kalorimeter titrasi dan kalorimeter tingkat dipercepat adalah salah satu jenis yang paling 

umum. Sebuah kalorimeter sederhana hanya terdiri dari termometer melekat pada sebuah 

wadah logam penuh air digantung di atas sebuah ruang pembakaran. 

 Untuk menemukan perubahan entalpi per mol zat A dalam suatu reaksi antara dua zat 

A dan B, zat yang ditambahkan ke sebuah kalorimeter dan temperatur awal dan akhir 

(sebelum reaksi dimulai dan setelah selesai) dicatat. Mengalikan perubahan suhu oleh massa 

dan kapasitas panas spesifik zat memberikan nilai energi yang dilepaskan atau diserap selama 

reaksi. Membagi perubahan energi dengan berapa banyak mol dari A yang hadir memberikan 

perubahan entalpi reaksi nya. Metode ini digunakan terutama dalam pengajaran akademis 

karena menggambarkan teori kalorimetri. Ini tidak memperhitungkan hilangnya panas 

melalui wadah atau kapasitas panas dari termometer dan wadah itu sendiri. Selain itu, objek 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
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ditempatkan di dalam kalorimeter menunjukkan bahwa benda panas mereka ditransfer ke 

kalorimeter dan ke dalam cairan, dan panas yang diserap oleh kalorimeter dan cairan adalah 

sama dengan panas yang dilepaskan oleh logam. 

 

Gambar 9. Kalorimeter makanan (Wikipedia.com) 

Kalorimeter makanan adalah alat untuk menentukan nilai kalor atau energi zat makanan 

karbohidrat, protein, atau lemak. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang tingginya 

kurang lebih 19 cm dan garis menengahnya kurang lebih 7,5 cm. Bagian dasarnya 

melengkung ke atas membentuk sebuah penyungkup. Penyungkup ini disumbat dengan 

sebuah sumbat karet yang berlubang di bagian tengah. Bagian atas tabung kaca ini ditutup 

dengan lempeng ebonit yang bundar. Di dalam tabung kaca itu terdapat sebuah pengaduk, 

yang tangkainya menembus tutup ebonit, juga terdapat sebuah pipa spiral dari tembaga. 

Ujung bawah pipa spiral itu menembus lubang sumbat karet pada penyungkup dan ujung 

atasnya menembus tutup ebonit bagian tengah. Pada tutup ebonit itu masih terdapat lagi 

sebuah lubang, tempat untuk memasukkan sebuah termometer ke dalam tabung kaca. Tabung 

kaca itu diletakkan di atas sebuah keping asbes dan ditahan oleh 3 buah keping. Keping itu 

berbentuk bujur sangkar yang sisinya kurang lebih 9,5 cm. Di bawah keping asbes itu 

terdapat kabel listrik yang akan dihubungkan dengan sumber listrik bila digunakan. Di atas 

keping asbes itu terdapat sebuah cawan aluminium. Di atas cawan itu tergantung sebuah 

kawat nikelin yang berhubungan dengan kabel listrik di bawah keping asbes. Kawat nikelin 

itulah yang akan menyalakan makanan dalam cawan bila berpijar oleh arus listrik. Dekat 

cawan terdapat pipa logam untuk mengalirkan oksigen. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kalor
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebonit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiral&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tembaga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asbes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_sangkar
http://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikelin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Kalorimeter_makanan.jpg
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2.2.5. Chromatoghraphy 

Beberapa metode analisis kimia spesifik untuk sampel/analit tertentu.  Sering 

ditemukan bahwa bahan/sampel harus dipisahkan dari berbagai senyawa individu yang 

mungkin ada dalam sampel.  Serta adanya tenaga ahli/terlatih dengan metode pemisahan, 

teknik kromatografi. 

 Kromatografi melibatkan sampel (atau ekstrak sampel) yang dilarutkan dalam fase 

gerak (yang mungkin menjadi gas, cairan atau cairan superkritis). Fase mobile kemudian 

dipaksa melalui fase, bergerak stasioner larut.  Fase dipilih sedemikian sehingga komponen-

komponen sampel memiliki perbedaan kelarutan dalam setiap fase. Sebuah komponen yang 

cukup larut dalam fase diam akan memakan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan 

melalui itu dari komponen yang tidak terlalu larut dalam fase diam tetapi sangat larut dalam 

fase gerak. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan dalam mobilitas, komponen sampel 

akan menjadi terpisah dari satu sama lain saat mereka melakukan perjalanan melalui fase 

diam. 

             Teknik seperti H.P.L.C. (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) dan G.C. (Kromatografi 

Gas) menggunakan kolom - dikemas dengan tabung sempit fase stasioner, di mana fase 

mobile paksa. Sampel diangkut melalui kolom dengan penambahan terus menerus fase gerak. 

Proses ini disebut elusi. Tingkat rata-rata di mana suatu analit bergerak melalui kolom 

ditentukan oleh waktu yang menghabiskan dalam fase gerak. 

Ada tiga jenis kromatografi secara rutin digunakan mengajar di laboratorium kimia 

organik : 

    1. Kolom Kromatografi (ColumnChromatoghraphy) 

    2. Kromatografi Lapis Tipis (Thin Layer Chromatoghraphy) 

    3. Kromatografi gas (Gas Chromatoghraphy) 

 

Dalam (dan semua jenis) chromatographies, campuran dipisahkan dengan 

mendistribusikan komponen antara fase diam dan fase gerak. Campuran pertama ditempatkan 

pada fase diam (berupa padatan atau cairan) dan kemudian fase gerak (gas atau cair) 

diperbolehkan untuk melewati sistem. 

     Kolom kromatografi: Fase diam adalah adsorben bubuk yang ditempatkan dalam 

sebuah kolom gelas vertikal. Campuran yang akan dianalisis dimuat di atas kolom ini. Fase 

gerak merupakan pelarut dituangkan di atas kolom dimuat. Pelarut mengalir ke bawah kolom, 

menyebabkan komponen campuran untuk mendistribusikan antara bubuk adsorben dan 

pelarut, sehingga (mudah-mudahan) memisahkan komponen campuran sehingga sebagai 
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pelarut mengalir keluar dari bagian bawah kolom, beberapa komponen mengelusi dengan 

koleksi awal dan komponen lainnya mengelusi dengan pecahan terlambat. 

     Lapisan Tipis Chromatorgraphy: Fase stasioner adalah adorbent bubuk yang tetap 

untuk aluminium, kaca, atau plastik. Campuran yang akan dianalisis dimuat di dekat bagian 

bawah piring. Piring ditempatkan dalam reservoir pelarut sehingga hanya bagian bawah 

piring terendam. Pelarut ini adalah fase gerak, itu bergerak naik piring menyebabkan 

komponen campuran untuk mendistribusikan antara adsorben pada pelat dan pelarut 

bergerak, sehingga memisahkan komponen campuran sehingga komponen dipisahkan 

menjadi terpisah "titik" yang muncul dari bawah ke atas piring. 

     Kromatografi Gas: Fase diam adalah cairan yang tinggi-mendidih. (Anggap saja 

sebagai minyak kental, atau zat lilin.) Cairan yang tinggi ini-boiliing dikemas ke dalam gelas, 

panjang dan sempit atau kolom logam. Campuran yang akan dianalisis dimuat oleh jarum 

suntik ke awal kolom ini. Fase gerak adalah gas inert yang terus menerus mengalir melalui 

kolom. Komponen campuran mendistribusikan antara cairan mendidih tinggi stasioner 

(komponen ini baik kental atau terserap pada cairan yang tinggi-mendidih) dan fase gas (uap) 

ponsel bergerak melalui kolom. Campuran gas mengalir melalui detektor di ujung kolom dan 

jika telah berhasil dipisahkan, komponen-komponen yang berbeda menunjukkan sebagai 

'blip' atau puncak pada sebuah alat perekam. 

Dalam ketiga chromatographi tersebut, pemisahan komponen kimia dari campuran dicapai 

karena interaksi selektif dari bahan kimia  baik fase diam (fase stasioner) dan fase gerak: 

 

• Dalam Kromatografi Gas, faktor yang menentukan dalam seberapa cepat 

komponen perjalanan biasanya (tetapi tidak selalu) titik didih senyawa. (Jika 

adsorben tinggi didih cairan polar digunakan dalam kolom GC, polaritas 

komponen menentukan urutan elusi.) 

• Dalam Kolom dan Lapisan Tipis chromatographies, fase stasioner (adsorben: 

silika gel atau alumina) adalah polar, dan polaritas dari kedua komponen 

campuran dan pelarut yang digunakan sebagai fase gerak adalah faktor-faktor 

penentu dalam seberapa cepat senyawa perjalanan . 

 

             Kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen 

campuran. TLC dan GC biasanya (tetapi tidak selalu!) Digunakan hanya untuk menganalisis 

campuran: untuk menentukan jumlah komponen dan untuk melihat apakah komponen yang 
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diinginkan hadir. TLC sering digunakan untuk menentukan "sistem yang ideal" untuk 

prosedur kromatografi kolom (seperti yang dijelaskan dalam paragraf berikut). 

 

2.2.6. Calorimeter dan Spektrofotometer 

 Metode ini sebetulnya adalah dengan menggabungkan metode analisa bahan makanan 

antara calorimeter dan spektrofotometer. Sampel makanan dihitung dengan modifikasi 

kedua metode tersebut. 

 

2.2.7. Analisis asam Amino 

Analisis asam amino ini sangat diperlukan untuk menganalisa kadar asam amino 

bahan pakan. Cara analisis asam amino yang masih lazim digunakan sampai saat ini adalah 

kromratografi dengan berbagai macam teknik seperti kromatografi kertas, lapisan tipis dan 

kolom. Kromatografi kolom lebih banyak dikembangkan karena selain dapat digunakan 

untuk keperluan kualitatif juga dapat digunakan untuk keperluan kuantitatif dan preparatif. 

Akan tetapi pada kromatografi biasa, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memisahkan 

asam amino secara sempurna. Karena itu perlu dipertimbangkan menggunakan metode lain, 

seperti HPLC (high performance Liquid Chromatoghraphy). Waktu yang dibutuhkan sangat 

singkat namun alat ini tentu saja mahal meskipun cukup praktis dan efisien dalam 

penggunaannya. 

 

2.2.8. Analisis vitamin 

Analisa vitamin dapat dilakukan dengan cara kimia maupun biologis. Analisa vitamin 

secara kimiawi, atau fisiko kimia didasrkan pada sifat vitamin baik sifat fisis maupun 

kimiawi. Cara ini lebih cepat dan murah dibandingkan cara biologis. Analisa biologi 

memiliki kelebihan yaitu dapat langsung diketahui peranan vitamin tersebut dalam zat hidup 

serta kuantitatif dapat diketahui jumlahnya. Sedang secara kimiawi hanya sekedar 

menentukan jumlah atau kuantitats saja. Oleh karena itu kedua cara ini sering dilakukan 

secara bersamaan agar diperoleh data yang lebih lengkap. 

  Analisa vitamin mikrobiologis menggunakan bakteri atau jamur. Cara mikrobiologis 

biayanya lebih mura dan lebih cepat dibandingkan dengan cara bioassay. Akan tetapi harus 

diketemukan jenis mikroba yang spesifik untuk pengujian satu jenisbahan makanan tertentu. 

Bahan makanan yang dianalisa harus dimurnikan dahulu dari bahan yang lain yang besar 

kemungkinannya mempengaruhi aktifitas biologis mikrobia yang digunakan untuk 

percobaan. 
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  Analisa vitamin secara bioassay adalah penentuan kadar komponen bahan makanan 

misalnya vitamin secara relative dengan membandingkan pengaruhnya terhadap hewan 

percobaab yang dipakai sebagai standar.  Cara bioassay ini memerlukan waktu yang lama 

dan keterampilan yang tinggi.  

 

2.2.9. Analisis Mineral  

 Penentuan mineral melalui selain melalui analisa proksimat dengan sebelumnya 

mengabukan sampel, ada metode tersendiri untuk penentuan mineral namun pada prinsipnya 

tetap dengan mengabukan sampel untuk selanjutnya diukur dengan menggunakan beberapa 

metode yaitu : 

▪ metode Gravimetrik 

▪ metode kalorimetrik 

▪ metode titrasi 

▪ metode elektroda ion-selektif 

▪ metode spektroskopi atom 

Pada metode gravimetrik yang dianalisis adalah endapan larutan yang merupakan 

hasil reaksi mineral dengan larutan reagen. Endapan dipisahkan dari larutan dengan cara 

filtrasi, pembilasan,pengeringan dan penimbangan. Selanjutnya endapan yang telah 

ditimbang tadi ditentukan mineralnya sesuai dengan rumus yang ada.   

Metode Kalorimetrik prinsipnya adalah reaksi perubahan warna reagen ketika 

bereaksi dengan mineral tertentu dalam larutan yang dapat diukur berdasarkan absorbansi 

larutan pada panjang gelombang tertentu menggunakan spektrofotometer. Vandat sering 

digunakan sebagai reagen dalam metode ini karena dapat berubah warna saat bereaksi 

dengan mineral. 

Metode titrasi terbagi atas 3 (tiga) cara, yaitu 1) titrasi EDTA (kompleksimeter), 2) 

titrasi redoks, dan 3) titrasi pengendapan. Titrasi EDTA menggunakan reagen EDTA yang 

merupakan reagen kimia kuat yang membentuk kompleks dengan ion logam multivalent. 

reagen ini digunakan karena tingkat kemurniannya tinggi. Titrasi redoks pada prinsipnya 

adalah menggunakan reaksi reduksi dan oksidasi dalam penentuan kadar mineral yang 

diinginkan. Reaksi reduksi adalah penambahan elektron oleh atom atau molekul sedang 

reaksi oksidasi adalah pengurangan elektron oleh atom atau molekul. setiap molekul yang 

mendapat atom selama reaksi dikatakan tereduksi sedang setiap molekul yang kehilangan 

elektron disebut teroksidasi, dngan atau tanpa oksigen. elektron tidak dapat dimusnahkan 
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dalam reaksi kimia biasa, oleh karena itu setiap ada reaksi oksidasi akan diikuti oleh reaksi 

reduksi. Inilah yang disebut reaksi redoks. 

Metode elektroda ion-selektif, prinsip kerja perangkat ini seperti pH-meter, tapi 

elektroda kacanya berbeda dimana elektroda pada perangkat ini sensisitive terhadap ion 

tertentu (non H+). Elektroda kaca khusus tersedia secara komersil untuk menentukan 

konsentrasi K+ ,Na+,  NH4
+,  Li+, Ca+ dan Rb+ dalam larutan. Cara kerjanya: dua elektroda 

dicelupkan kedalam larutan sampel yang mengandung mineral yang larut, yaitu : elektroda 

referensi dan elektroda selektif ion. Besarnya voltase yang diberikan pada elektroda 

tergantung pada konsentrasi mineral dan pengukuran dilakukan pada suhu rendah untuk 

mencegah perubahan konsentrasi ion. konsentrasi mineral tertentu ditentukan dari kurva 

kalibrasi,  tegangan vs konsentrasi mineral (logaritma). Keuntungan metode ini adalah 

sederhana, cepat dan mudah penggunaannya. 

Metode Spektroskopi atom lebih sensitive, spesifik, dan lebih cepat daripada metode 

kimia basah konvensional dalam menentukan jenis dan kadar mineral tertentu. Metode 

spektroskopi atom ini menggunakan alat : 1) AAS, Atomic Absorption spectroscopy dan 2) 

AES, Atomic Emition Spectroscopy.      

  

2.3. Evaluasi Biologi 

  Pengujian nilai nutrisi bahan pakan dengan menggunakan ternak (atau hewan 

percobaan) sebagai alat penguji, dan respon yang yang diinginkan diukur langsung dari 

ternak tersebut. Selain itu uji kimia bisa juga menjadi bagian dari prosedur uji ini.  

 Keuntungan : Menghasilkan data yang lebih akurat atas respon ternak dari pakan 

yang dicobakan kepadanya. Kekurangan: biaya mahal dan pelaksanaannya lama. Namun 

demikian uji biologis tidak dapat menguji satu jenis bahan pakan, tetapi harus berupa 

ransum, karena harus memperhatikan kebutuhan ternak akan zat makanan, kecuali satu 

bahan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

2.3.1. Metode In Vitro 

  In vitro: Secara harfiah artinya dalam gelas, seperti dalam sebuah tabung uji. 

Sehingga dapat diartikan sebagai sebuah tes yang dilakukan secara in vitro adalah dalam 

Tabung kaca atau plastik di laboratorium. In vitro adalah kebalikan dari in vivo (dalam 

organisme hidup). Atau dapat pula berarti suatu proses biologis yang dibuat terjadi di 

laboratorium atau lingkungan percobaan yang terkontrol lebih baik dibanding organisme 
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hidup atau pengaturan alam. Oleh karena itu prinsip kerjanya adalah meniru metabolism 

yang terjadi dalam tubuh ternak 

  Definisi in vitro dan in vivo penelitian tergantung pada model percobaan yang 

digunakan. Dalam penelitian in vitro umumnya disebut sebagai manipulasi organ, jaringan, 

sel, dan biomolekul dalam sebuah lingkungan terkendali buatan. Karakterisasi dan analisis 

biomolekul dan sistem biologis dalam konteks organisme utuh dikenal seperti dalam 

penelitian in vivo. 

  Unit dasar dari organisme hidup sel, yang dalam hal skala dan dimensi adalah pada 

antarmuka antara molekul dan tingkat mikroskopis. Sel hidup pada gilirannya dibagi ke 

dalam domain fungsional dan struktural seperti inti, sitoplasma, dan jalur sekresi, yang terdiri 

dari array yang luas dari biomolekul. Molekul-molekul kehidupan melaksanakan reaksi 

kimia yang memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan lingkungannya, menggunakan dan 

menyimpan energi, mereproduksi, dan tumbuh. Struktur dari tiap biomolekul dan lokalisasi 

subselular yang menentukan di mana reaksi kimia yang mampu berpartisipasi dan karenanya 

apa perannya dalam proses kehidupan sel. Setiap manipulasi yang memecah unit kehidupan, 

yaitu sel menjadi non-hidup nya komponen, dianggap sebagai pendekatan in vitro. Jadi, in 

vitro, yang secara harfiah berarti "di kaca," mengacu pada manipulasi eksperimental yang 

dilakukan menggunakan ekstrak sel-bebas dan dimurnikan atau sebagian dimurnikan 

biomolekul dalam tabung uji. Sebagian besar pendekatan biologi molekuler dan biokimia dan 

teknik penelitian dianggap manipulasi genetik. Kloning molekuler gen dengan tujuan untuk 

mengekspresikan produk protein yang meliputi beberapa langkah yang dianggap dalam 

percobaan in vitro seperti amplifikasi PCR gen dan gen yang ligasi ke vektor ekspresi. 

Ekspresi gen dalam sel inang dianggap prosedur vivo pada. Yang mengkarakterisasi dalam 

percobaan in vitro yang pada prinsipnya kenyataan kondisi buatan dan rekonstruksi apa yang 

mungkin terjadi secara in vivo. Banyak uji in vitro adalah perkiraan reconstitutions proses 

biologis dengan mencampur komponen yang diperlukan dan reagen dalam kondisi yang 

terkendali. Contoh proses biologis yang dapat dilarutkan secara in vitro adalah reaksi 

enzimatik, melipat dan melipat protein dan DNA, dan replikasi DNA dalam reaksi PCR. 

 

2.3.2. Metode In Sacco 

  

Evaluasi pakan dengan metode in Sacco umumnya dilakukan untuk melihat daya 

cerna suatu bahan pakan. Prinsip metode In Sacco adalah dengan memanfaatkan rumen 

hewan ruminansia dengan memasukkan bahan pakan yang akan diuji dalam tas khusus 
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selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu metode ini hanya menggunakan hewan 

ruminansia dengan cara melubangi bagian tubuh ternak yang biasa disebut dengan kanula 

rumen atau fistula. Hewan dengan kanula rumen telah terbukti menjadi salah satu alat yang 

paling berguna untuk evaluasi sumber daya pakan dan terutama untuk menentukan efek 

pakan pada lingkungan rumen, yang memiliki pengaruh besar pada proses pencernaan. 

Teknik ini bisa dikritik atas dasar bahwa itu adalah gangguan pada fungsi normal dari hewan 

dan bahwa jika tidak hati-hati dipelihara fistula dan cannula dapat menjadi sumber stres. 

Dalam metode in vitro produksi gas menjadi alternatif yang tepat untuk pengukuran potensi 

pakan fermentasi dan efek relatif anti-gizi senyawa hadir dalam banyak sumber daya pakan 

tropis. Untuk saat ini, hewan dengan kanula rumen akan terus diperlukan karena mereka 

mewakili salah satu alat yang paling berguna tersedia untuk para peneliti di negara 

berkembang. Namun, mereka tidak diperlukan, dan alternatif pendekatan yang harus 

dikembangkan dan digunakan sedapat mungkin. 

 

Prinsip Kerja Metode In Sacco 

Sebuah penjepit logam diterapkan untuk kali lipat dari dinding rumen terpapar oleh 

sayatan ke dalam rongga tubuh. Klem memegang lipatan rumen dinding luar tubuh, 

menyumbat suplai darah dan menyebabkan daerah yang rusak di bawah lipatan untuk 

mematuhi dinding tubuh. Dalam sepuluh sampai empat belas hari, potongan dijepit rumen 

'sloughs off' meninggalkan fistula melalui kanula dapat dengan mudah diperkenalkan dan 

aman. 

 

Fasilitas dan Peralatan 

Hanya fasilitas minimum yang diperlukan; beberapa metode menahan hewan dalam 

posisi berdiri (sapi saja), minimal peralatan bedah (bedah, tang, dll), obat penenang dan bius 

lokal. Klem terdiri dari dua batang kuningan 11 cm dan 0,6 cm dengan diameter (untuk 

domba) dan sekitar dua kali lipat ukuran untuk ternak (Gambar 9.3). Setiap batang kuningan 

memiliki dua lubang 2,5 cm dari kedua ujung batang. Lubang-lubang di salah satu batang 

yang berulir untuk mengambil sekrup kuningan yang dipasang melalui lubang di batang lain 

sehingga, ketika sekrup berbalik, dua batang menggambar bersama-sama membentuk 

penjepit.  

 

Inkubasi Rumen dengan kantong nilon 
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Metode ini merupakan prioritas utama bagi para peneliti di negara berkembang, sebagai alat 

yang paling tepat untuk memberikan informasi mengenai: 

1. Nilai gizi dari pakan untuk ruminansia; 

2. Efisiensi dari ekosistem rumen. 

Ini menghasilkan informasi yang berguna dari sudut pandang  terhadap karbohidrat dan status 

protein bahan pakan, dan sejauh mana kedua nutrient ini akan dicerna dalam rumen atau by 

pass  dari kantong langsung menuju ke usus. Metode ini telah menjelaskan secara rinci untuk 

alasan ini. 

 

Karakteristik Kantong 

 

Bahan serat nilon atau sintetis lainnya dengan ukuran pori antara 20 dan 40 mikron. 

Ukuran pori-pori adalah compromise antara kehilangan minimal partikel kecil dan 

memastikan bahwa mikroba, termasuk protozoa, bisa masuk ke kantong tanpa hambatan, dan 

juga gas yang bisa lepas dari kantong. Bila gas tidak lepas dari kantong dapat mengapung di 

atas fase padat rumen dan memberikan hasil yang sangat bervariasi. 

              Kantong nylon harus dijahit dengan polyester atau benang jahitan ganda dengan  

jahitan dekat. Dimensi keseluruhan untuk memotong harus 17 × 10 cm untuk memberikan 

panjang efektif sekitar 12-14 cm. Kantong yang lebih kecil dapat digunakan jika sampel yang 

lebih kecil. Hal ini tidak diperlukan untuk memperkenalkan imbang-string dalam leher 

kantong, karena mereka dapat ditutup dengan panjang terpisah dari benang nilon (misalnya, 

pancing), dan / atau melekat pada benang nilon panjang (misalnya, benang Baler ) atau 

batang plastik. Kantong-kantong dapat digunakan kembali asalkan tidak ada lubang di 

dalamnya, setiap kali mereka harus diperiksa untuk pecah. 

Teknik kantong-nilon menyediakan sarana untuk feed peringkat menurut tingkat dan 

luasnya degradasi materi kering, bahan organik, nitrogen atau parameter nutrisi lainnya. Ini 

melibatkan sampel mengerami feed dalam rumens hewan fistulated untuk periode 6-120 jam 

dan penentuan berikutnya dari hilangnya komponen pakan yang berbeda. Teknik kantong-

nilon yang tepat untuk digunakan oleh NARS karena tidak melibatkan jumlah besar input 

impor. Teknik kantong-nilon  menggunakan tas (6,5 x 14 cm) terbuat dari nilon mesh (30-50 

mm). Sebuah sampel yang dikenal berat badan adalah tertutup rapat dalam kantong nilon dan 

ditempatkan dalam rumen hewan fistulated. Setelah diperlukan periode waktu, sampel 

dihapus, dicuci, dikeringkan dan ditimbang. Degradasi (atau hilangnya) dari substrat 

ditentukan oleh penurunan berat badan selama periode inkubasi. Residu dikeringkan juga 
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dapat digunakan untuk analisis kimia. Ukuran pori dari kantong harus memungkinkan 

masuknya mikroba rumen dan melarikan diri dari akumulasi gas, dan partikel padat menjaga 

kerugian seminimal mungkin. Partikel pakan penghabisan dari kantong tanpa rincian mikroba 

rumen dikoreksi dengan menggunakan zero-watch kantong. Kantong ini diisi dengan substrat 

tetapi tidak diinkubasi dalam rumen, mereka dicuci dan dikeringkan dengan cara yang sama 

seperti kantong yang diinkubasi. Selain itu, zero-watch kantong yang digunakan untuk 

mengoreksi bagian materi dari tekanan diterapkan ke kantong nilon selama mencuci. Faktor 

utama yang mempengaruhi degradasi kantong nilon termasuk bagaimana kantong  

ditempatkan dalam rumen, ukuran partikel sampel vis-à-vis ukuran pori dari kantong nilon , 

hilangnya partikel pakan melalui kantong kain (yang fungsi dari kehalusan penggilingan, 

ukuran pori kain dan bahan pakan), metode cuci, lamanya waktu bahwa sampel yang 

diinkubasi dalam rumen dan lingkungan rumen di mana penguraian ditentukan. Jika 

maksudnya adalah untuk peringkat bahan pakan berkaitan dengan nilai gizi mereka tanpa 

memaksakan pengobatan pada hewan yang difistula, maka makanan hewan harus memadai 

dalam rumen-degradable nitrogen (N). Apabila hilangnya N dari pakan N rendah adalah 

parameter maka teknik kantong nilon tidak cukup tepat sebagai kontaminasi mikroba akan 

bias hasilnya. Dalam kasus seperti ada kebutuhan untuk memungkinkan untuk koreksi, 

misalnya dengan menganalisis untuk N. Mikroba Teknik kantong-nilon adalah alat biologis 

sangat sederhana dan berguna untuk in vivo (dalam Sacco) animal nutrition studi. Jika 

penentuan hilangnya benda kering-satunya adalah analisis penting, maka peralatan analitis 

utama yang diperlukan akan saldo akurat dan oven pengeringan. Secara umum, berikut ini 

bahan-bahan yang diperlukan untuk menentukan penguraian bahan pakan menggunakan 

metode kantong nilon : 

· Kantong- Nylon 

· Benang Nylon / kabel 

· Analitis keseimbangan 

· Pengeringan oven atau pengeringan perangkat 

· Mesin cuci keran atau air mengalir 

· Desikator. 

Prosedur rinci metode-kantong nilon dapat dimodifikasi tergantung pada ketersediaan bahan 

yang dibutuhkan. Namun, prosedur dasar harus tetap sama. Ukuran tas relatif terhadap 

sampel ukuran sangat penting dan diatur oleh jumlah residu diperlukan untuk analisis. Bahan 

diinkubasi harus mampu bergerak secara bebas dalam tas untuk menghindari pembentukan 

mikro-lingkungan dalam kantong  yang akan menghasilkan replikasi yang kecil.  
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Gambar 10. Ilustrasi tabung plastik dan kantong nilon yang diikat pada tabung untuk 

suspensi dalam rumen 

 

 

2.3.3. Metode In Vivo 

   Evaluasi biologis dengan metode in vivo adalah tes yang dilakukan dengan 

cara mencobakan langsung ke bagian tubuh ternak. Evaluasi biologis bahan pakan dengan 

metode in vivo adalah tes yang dilakukan dengan cara mencobakan  langsung ke bagian 

tubuh.  Evaluasi bahan pakan dengan cara biologis pada prinsipnya adalah uji metabolik 

dalam tubuh organism. Cara ini akan lebih akurat dalam melihat respon metabolisme tubuh 

ternak terhadap bahan pakan tersebut termasuk respon performa ternak, sehingga kualitas 

bahan pakan dapat dievaluasi dengan melihat respon ternak sesuai dengan respon yang 

menjadi parameter yang diinginkan. 

  Evaluasi biologis dengan metode in vivo terhadap bahan pakan agak sulit 

dilakukan bila hanya satu jenis bahan pakan saja karena berkaitan dengan kebutuhan ternak 

terhadap zat-zat gizi untuk tubuhnya. Evaluasi dengan metode ini biasanya dilakukan untuk 

melihat respon ternak terhadap suatu jenis pakan/ransum tertentu. Sebagai contoh, percobaan 

makanan yang dilakukan terhadap sekelompok sapi untuk melihat daya cerna pakan tersebut. 

 Pada percobaan untuk melihat daya cerna pakan yang diberikan tersebut dianggap 

bahwa bahan pakan yang tak dikeluarkan melalui feses adalah bagian yang tercerna. Daya 

cerna (digestibility) adalah bagian zat makanan dari makanan yang tidak dieksresikan dalam 

feses. Biasanya ini dinyatakan dalam dasar bahan kering dan apabila dinyatakan dalam 

persentase disebut koefisien cerna. Isalnya, seekor sapi makan 8 kg bahan kering per hari 

dan mengekskresikan 2 kg bahan kering dalam feses, maka koefisien cerna bahan kering 

tersebut adalah 8-2/8 x 100 = 75 %, atau bila dituliskan rumusnya adalah sebagai berikut : 
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Rumus Koefisien Cerna Semu= ADC (Apparent Digestible coefisient) 

ADC =  I – F   x 100%  Dimana : I = Intake pakan 

        I        F = Feses 

 

 Percobaan kecernaan bahan pakan dilakukan dengan mencatat makanan yang 

dimakan dan feses yang dikeluarkan dalam satuan hari. Sebaiknya dilakukan pada 

sekelompok ternak dengan pertimbangan adanya variabilitas antar seekor hewan. Untuk 

mamalia, hewan jantan lebih disukai dalam percobaan karena lebih mudah memisahkan feses 

dari urinenya. Hewan percobaan dipilih yang sehat dan jinak, dan dimasukkan dalam 

kandang khusus dan/atau dipasangi tas untuk mengumpulkan feses. Kelas unggas biasanya 

agak sulit untuk mengumpulkan fesesnya karena feses dan urinenya dikeluarkan bersama 

dari kloaka.  Namun, dapat diusahakan dengan cara :  

➢ Secara kimiawi, nitrogen dipisahkan dari urine dimana nitrogen dalam urine  

berbentuk asam urat dengan nitrogen dari feses. 

➢ Melalui pembedahan, dengan maksud memisahkan saluran urine dari kloaka. 

 Pengukuran daya cerna konvenional terdiri dari 2 (dua) periode, yaitu periode 

pembiasaan atau disebut juga periode pendahuluan dan yang kedua adalah periode koleksi 

atau pengumpulan data. 

1. Periode pendahuluan 

Periode ini biasanya berlangsung selama 7 sampai 10 hari. Ransum percobaan 

diberikan dengan jumlah yang sudah ditentukan dengan frekuensi paling sedikit 2 

(dua) kali sehari. Tujuan dari periode pembiasaan ini adalah: 

a. Membiasakan hewan percobaan dengan ransum percobaan 

b. Membiasakan keadaan lingkungan percobaan 

c. Menghilangkan sisa makanan sebelum percobaan 

2.  Periode Koleksi atau pengumpulan data 

Periode ini berlangsung selama 5 sampai 15 hari. Selama periode ini feses 

dikumpulkan, ditimbang dan dicatat setiap harinya.  Pada  hewan berlambung tunggal  

dapat ditambahkan suatu indikator atau “marker” kedalam ransum, sehingga semua 

feses yang mengandung marker tersebut dapat dkumpulkan selam priode koleksi ini. 

Pakan percobaan diberikan dalam jumlah yang sama setiap harinya sebagaimana 

halnya pada periode awal (periode pembiasaan). 
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Perlu diingat bahwa, semua perlakuan dalam kedua periode tersebut adalah sama 

setiap harinya, kecuali pada pengumpulan data yang sudah dilakukan pada periode koleksi 

atau pengumpulan data. Perbedaan jumlah konsumsi pakan dapat menyebabkan perbedaan 

jumlah feses sehingga akan menyebabkan kesalahan dalam percobaan ini. 

Sebagai contoh, percobaan kecernaan protein dalam suatu jenis rumput pada 5 ekor sapi. 

Hasil yang diperoleh adalah konsumsi protein hijauan sebesar 0,61 kg dan protein feses yang 

dikeluarkan sebanyak 0,28 kg. Sehingga dapat dihitung : 

Koefisien cerna protein dari rumput tersebut adalah: 

ADC = 0,61- 0,28  x  100% = 54,1 % 

           0,61 

Jadi kecernaan protein hijauan tersebut adalah 54,1 %. Nilai koefisien cerna dapat 

dipengaruhi ada tidaknya bahan yang sulit tercerna seperti kandungan lignin utamanya pada 

hijauan. 

 Namun demikian tetap harus dilakukan analisa kimia yaitu analisa proksimat terhadap 

hijauan yang dicobakan tadi, untuk mengetahui bahan kering, bahan organik, protein kasar 

Ekstrak eter, serat kasar dan BETN, demikian  pula terhadap fesesnya. Dengan menggunakan 

analisa kimia dan jumlah bahan kering baik dalam hijauan maupun feses, jumlah bahan 

kering dan komponen-komponen yang dimakan dan yang diekskresikan dapat dihitung dan 

bedanya adalah jumlah yang dapat dicerna. Koefisien cerna sebenarnya dapat dihitung 

sebagai berikut: 

TDC (total digestible Coefisient) = N Makanan – (Nfeses-Nmetabolik)  x 100% 

      N makanan 

Dimana N adalah kandungan Nitrogen komponen. 

 Percobaan pencernaan memerlukan waktu, materi, tenaga dan biaya,sehingga perlu 

dicari jalan untuk mengembangkan metode laboratorium yang meniru percobaan pencernaan. 

Pencernaan pada non ruminansia sukar ditiru secara keseluruhan sehingga pengembangannya 

sangat lambat, kecuali untuk protein yang menggunakan pepsin dan HCl. Daya cerna bahan 

makanan untuk ruminansia dapat ditentukan secara teliti dengan mengggunakan metode in 

vitro 2 tingkat. Pada tingkat 1 cuplikan bahan makanan yang telah digiling diinkubasi selama 

48 jam dalam cairan rumen yang mengandung buffer dan dalam kondisi an aerobik. Pada 

tingkat ke 2 sampel tersebut diasamkan dengan HCl sampai pH 2 dan kemudian dicerna 

dengan pepsin selama 48 jam. Sisa yang tidak larut selama proses ini, disaring, dikeringkan 

dan dibakar untuk mendapatkan berat abunya, dan berat yang hilang dalam pembakaran ini 

adalah berat bahan organik. Bahan organik dalam sisa tersebut dikurangkan dari bahan 
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organik dalam bahan makanan didapat suatu perkiraan dari daya cerna bahan organik. 

Koefisien cerna yang ditentukan secara in vivo biasanya 1 – 2 % lebih rendah dari nilai 

pengukuran in vitro, teknik ini dipergunakan secara luas untuk menganalisa makanan kasar. 

Data ini berharga untuk menyusun ransum ternak perah yang berproduksi tinggi dan ternak 

potong yang diharapkan pertambahan berat yang maksimum. Teknik ini juga penting bagi 

pemuliaan hijauan yang tujuannya untuk menyeleksi hijauan yang mempunyai nilai gizi yang 

tinggi.  

 Total Digestible Nutrient atau disingkat dengan TDN adalah suatu system yang 

berdasarkan atas energi dapat dicerna, energi tersedia, atau energi termetabolismekan. Dalam 

sistem TDN ini nilai makanan dihitung untuk setiap bahan makanan sebagai berikut : 

 

TDN % = % protein kasar dapat dicerna + % serat kasar dapat dicerna + % BETN dapat  

dicerna + 2,25 x (% ekstrak eter dapat dicerna). 

 

Ektrak eter mengandung 2,25 kali energi karbohidrat dengan unit berat yang sama, sehingga 

untuk ekstrak eter ini nilainya dikalikan dengan 2,25. Jika dibandingkan dengan sistem nilai 

energi yang lain, sistem ini mempunyai keuntungan yaitu : perhitungannya sederhana. Alasan 

lain penggunaan sistem ini secara luas di Amerika adalah berhubungan dengan begitu 

banyaknya diadakan percobaan pencernaan disana. Kerugian sistem ini adalah tidak 

dimasukkannya faktor efisiensi dari TDN yang dimetabolisasi dan yang berguna bagi hewan, 

dan faktor ini sangat berlainan antara bahan satu dengan bahan lain. 

 

2.4. Evaluasi Ekonomi 

Analisa pertumbuhan ternak sebagai respon terhadap pemberian pakan memiliki 

sejarah panjang antara ilmu peternakan dan ekonomi pertanian. Tidak ada buku tentang 

tinjauan ekonomi atas respon ternak yang bisa lengkap tanpa meminta perhatian para penulis 

pionir yang tetap eksis dibidangnya.  Pendekatan yang lebih modern atas respon  

pertumbuhan masih tergantung pada perkiraan suatu koefisien pertumbuhan, intake pakan, 

dan harga pakan. Tanpa semua data-data ini, analisa secar umum adalah mustahil. 

Pendekatan ekonomi  yang  lebih umum terhadap respon ternak dikenali melalui 

tingkat tekanan atas intesitas tenaga kerja dan modal yang digunakan berhubungan dengan 

proses pemberian pakan. Dengan demikian, tidak peduli bagaimana kompleks dan umum 

analisis ekonomi, bukan masalah seberapa rumit dan umum analisa ekonomi yang sesuai, 

titik awal harus menggunakan setidaknya - biaya pakan yang memberikan pertumbuhan yang 
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efisien secara teknis.  Pentingnya adalah ditekankan oleh fakta bahwa pertanyaan biaya 

termurah, pakan yang efisien telah menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan-perusahaan 

konsultan yang beroperasi di pasar di seluruh dunia. 

Pencampuran pakan ternak telah dikembangkan dalam 60 tahun yang lalu dari 

pengolahan yang sangat sederhana hingga cara yang sangat rumit. Pada tahun 1930an, 

pencampuran pakan masih dilakukan secara manual diatas lantai, sedang pada tahun1990an, 

komputerisasi pada pabrik pakan untuk ternak besar dan unggas terbatas untuk menciptakan 

rutinitas pencampuran ribuan ton pakan setiap minggunya. Pada masa lalu,  para peternak 

yang menghasilkan daging, susu telur, atau wool mendapati terbatasnya jumlah bahan pakan 

lokal, sekarang, para peternak dihadapkan pada pemilihan bahan pakan atau bahan penyusun 

lainnya yang sangat luas yang dihasilkan ratusan bahkan ribuan mil dari tempat dimana ia 

bertumbuh. Perubahan konstan dalam harga bahan pakan mempersulit pilihan prioritas dari 

bahan yang  akan dimasukkan dalam bahan pakan. 

Biaya pakan terdiri dari komponen yang paling mahal dalam memproduksi unggas 

atau hewan jenis lain. Akibatnya, upaya untuk mengurangi variabilitas nutrisi dalam pakan 

akan menghasilkan hasil yang signifikan pada operasi komersial. Bahan pengolahan dan 

penyimpanan, pemeliharaan peralatan yang memadai pabrik dan pengujian rutin pakan akhir 

sangat penting untuk memastikan respon optimal untuk nutrisi pakan ternak, sekaligus 

mengontrol biaya pakan. Ahli gizi dan operator Feedmill harus bekerja sama untuk 

memantau persiapan pakan, pakan dan spesifikasi akhir. Hasil bottom-line akan pengurangan 

biaya untuk menghasilkan unit daging atau telur. 

Biaya produksi ternak untuk pakan mencapai 70% dari seluruh total biaya. Oleh 

karena itu dalam memilih bahan baku pakan hendaklah memenuhi persyaratan bahan pakan 

yang baik : 

• Tidak bersaing dengan kebutuhan manusia 

• Murah 

• Mudah diperoleh 

• Kandungan nutrisinya bersaing dengan bahan lain 

Sebelum memilih untuk membeli suatu bahan pakan harus dipertimbangkan  lebih 

dahulu harga dengan imbangan zat gizi per unitnya. Misalnya : untuk memutuskan membeli 

tepung ikan A yang memiliki kandungan protein 60% dengan harga Rp. 6000/kg  atau 

membeli tepung ikan B yang memiliki kadar protein 45 % dengan harga Rp. 5000/kg, yang 
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manakah yang harus dipilih? Sebelum memilih tepung ikan tersebut terlebih dahulu kita 

hitung dahulu harga protein per unit dari kedua tepung ikan tersebut : 

Tepung ikan A     Tepung ikan B 

Kandungan protein = 60%    Kandungan protein = 45% 

Harga / kg bahan     = Rp. 6000   Harga / kg bahan     = 5000 

Harga protein/unit   = Rp. 6000        100 Harga protein/unit   = Rp. 5000 

           60 =  6000 x                45 

           100          60            100 

    

=600000/360000 

 

           = Rp.1,67/kg protein             =Rp.2,47/kg protein 

 

Dengan hasil yang diperoleh maka akan lebih ekonomis dan efisien jika kita membeli bahan 

pakan tepung ikan A dibanding tepung ikan B karena harga protein per unitnya lebih murah 

dibanding tepung ikan B.  
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BAB III.  KADAR ENERGI BAHAN PAKAN 

 

3.1. Defenisi dan terminologi energi 

Semua mahluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat menunjang aktifitas 

hidupnya. Mahluk hidup membutuhkan zat makanan yang terdapat dalam makanan yang 

dikonsumsinya untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk kerja. Makanan dioksidasi 

menjadi energi kimia yang dapat diubah menjadi energi mekanik atau panas. Energi kimia 

dalam zat-zat makanan dapat diubah dalam bentuk lain misalnya makanan yang merupakan 

sumber karbohidrat dioksidasi dalam tubuh untuk mensintesa lemak tubuh. Oleh karena itu 

kemampuan pakan atau makanan dalam menyediakan energi akan menentukan kualitas 

makanan tersebut.  

Energi berdasarkan terminologinya berasal dari   bahasa Yunani  Istilah energi 

merupakan kombinasi dari dua suku kata Yunani (Greek), yaitu: en, artinya in (bahasa 

Inggris) atau di dalam (bahasa Indonesia) dan ergon, artinya work (bahasa Inggris) atau kerja 

(bahasa Indonesia). Dari kombinasi kata tersebut, Scott et al.(1982) mendefinisikan bahwa 

energi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerja. Yang dimaksud kerja disini 

cakupannya sangat luas, dari mulai melakukan kegiatan yang sangat ringan (misalnya hanya 

menulis sesuatu atau bahkan hanya istirahat tanpa melakukan sesuatu kecuali bernapas dan 

berkedip) sampai kepada kegiatan yang memeras banyak keringat. Terdapat berbagai macam 

definisi dan deskripsi tentang energi, tergantung dari sudut pandang ilmu yang 

menggunakannya, misalnya apakah konsep energi  dalam ilmu fisika dan kimia Di dalam 

ilmu fisika, energi adalah segala sesuatu yang bisa dikonversi menjadi kerja. Dalam ilmu 

biologi, kerja (work), biasanya mendefinisikan hanya satu atau beberapa penggunaan dari 

energi, terutama pada hewan hidup. 

  

3.2.Disposisi energi dalam tubuh ternak 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa zat makanan berupa karbohidrat, lemak dan 

protein digunakan oleh hewan untuk membangun jaringan tubuh, mensintesa hasil produk 

seperti susu, telur serta yang paling penting menyediakan energi untuk aktifitas. Energi 

sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk aktifitas sehari-hari seperti : berjalan, duduk, 

berlari dan sebagainya. Jumlah  energi yang dibutuhkan tergantung aktifitas. Bila volume 

besar maka jumlah energi yang diperlukan besar, karena semakin banyak aktifitas yang 

dilakukan makan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sumber energi adalah zat 

makanan seperti lemak, karbohidrat dan protein. Nilai energi ketiga zat makanan ini berbeda-
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beda namun karbohidrat dan protein hampir sama kandungan energinya. Kandungan energi 

lemak jauh lebih tinggi (±4 ¼ x) dari protein dan karbohidrat. Namun demikian lemak tidak 

boleh terlalu banyak dalam ransum karena dapat mengganggu pencernaan. Makanan dari 

karbohidrat lebih mudah dicerna daripada lemak. Energi memproduksi panas menjadi kalori. 

Kalori secara garis besar terbagi 2 (dua): 

1. Kalori kecil 

Yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gr air 1oC 

2. Kalori besar : (kkal) 

Yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 1oC  

 Kebutuhan energi ternak ini bergantung pada aktifitas dan fase hidupnya, Misalnya 

hewan yang sedang tumbuh membutuhkan energi untuk tubuhnya atau hidup pokok atau 

pemeliharaan tubuhnya serta energi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Oleh 

karena itu ternak tersebut membutuhkan energi kimia makanan untuk bergerak, dan 

mensintesa jaringan-jaringan tubuh yang baru. Selain itu ternak juga memerlukan energi 

untuk menjaga suhu tubuhnya tetap konstan. Apabila ternak mengalami kekurangan makanan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok,tumbuh kembang, produksi dan sebagainya, maka 

tubuhnya akan merombak cadangan energi yang tersimpan dalam tubuhnya. Oleh karena itu 

sangat penting untuk memperhitungkan kebutuhan energi ternak sesuai dengan fase 

perkembangan hidup ternak. 

 

Energi Total makanan 

 Ternak mendapatkan energi melalui makanan yang dikonsumsi. Energi total atau 

Gross Energy makanan adalah jumlah energi kimia yang ada dalam makanan. Jumlah energi 

kimia dalam makanan  diukur dengan mengubahnya menjadi energi panas dan menentukan 

panas yang dihasilkan. Konversi ini dilakukan dengan mengoksidasi makanan dengan 

membakar makanan terebut; kuantitas panas yang dihasilkan dari oksidasi lengkap satuan 

berat makanan dikenal sebagai panas total  pembakaran makanan tersebut. Panas ini 

diketahui sebagai energi total. 

 Pengukuran energi dapat dilakukan dengan menggunakan “bomb calorimeter”. 

Metode ini dapat dipakai untuk mengukur energi makanan dan produk ekskretori. Lemak 

mengandung kalori kira-kira (2 ½) kali kalori karbohidrat, dan ini mencerminkan lebih 

tingginya ratio karbon dan hydrogen dibanding dengan oksigen. Protein mengandung 

konsentrasi energi total lebih tinggi dibanding karbohidrat, tetapi karena oksidasinya tidak 

sempurna, dengan terbentuknya urea, menyebabkan protein mempunyai energi yang tersedia 
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hampir sama dengan karbohidrat.  Makanan ternak mengandung karbohidrat yang rata-rata 

energi totalnya bernilai 4,4 kkal/gr bahan kering makanan. 

 Energi yang didapatkan dari makanan tadi diubah untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

untuk berbagai proses  tubuh. Namun demikian, tidak semua energi dalam makanan tersebut 

dapat dicerna dan diserap untuk ternak. Beberapa bagian energi makanan yang dikonsumsi 

tersebut hilang dalam bentuk padat, cair maupun gas yang diekskresikan, sebagian lainnya 

hilang dalam bentuk panas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan deposisi energi berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 11. Skema deposisi energi (Tillman, dkk 1989) 

 

Energi Tercernakan (DE) 

 Pencernaan makanan merupakan rangkaian proses kimiawi dan fisik dimana 

komponen zat makanan dipecah menjadi molekul molekul yang dapat diserap melalui 

dinding sel-sel epithel usus halus. Kecernaan makanan meliputi makanan dan komponen 

makanan yang dicerna. Koefisien cerna menunjukkan jumlah komponen makanan yang 

dicerna dan diserap dari saluran pencernaan. Kecernaan makanan sangat dipengaruhi oleh 
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komposisi fisik dan kimiawi makanan. Misalnya, lignin membatasi kecernaan komponen 

makanan pada dinding sel hijauan. Struktur endospermae membatasi pencernaan pati pada 

biji-bijian sereal. Kecernaan protein dan karbohidrat tanaman juga dibatasi oleh zat tannin. 

Ada perbedaan antara herbivora dan non-herbivora dalam kemampuan mencerna serat 

hijauan, karena herbivora bersimbiosa dengan mikroorganisme dalam mencerna serat 

tanaman. Laju makanan melalui saluran pencernaan juga mempengaruhi pencernaan 

makanan. 

Energi tercerna (DE) adalah energi bruto pakan dikurangi energi kotor feses. Oleh 

karena itu, sistem energi memperhitungkan kecernaan pakan dan memberikan ukuran yang 

berguna dari energi binatang mungkin dapat digunakan. Keuntungan energi dicerna adalah 

bahwa hal itu mudah untuk menentukan. Kerugiannya adalah bahwa hal itu tidak 

memperhitungkan kerugian rekening energi dalam urin dan sebagai gas mudah terbakar dan 

selama metabolisme feed. Kerugian ini bervariasi di antara bahan pakan. 

Energi tercernakan biasa disingkat dengan DC atau disebut daya cerna semu adalah 

energi makanan yang diperoleh dari selisih antara energi total makanan dengan energi feses. 

Energi lain yang hilang lewat pernafasan dan keringat serta bagian makanan yang tidak dapat 

dicerna ditentukan dalam energi tercernakan sehingga disebut juga daya cerna semu.  

Rumus Koefisien Cerna Semu= ADC (Apparent Digestible coefisient) 

ADC =  I – F   x 100%  Dimana : I = Intake pakan 

        I        F = Feses 

 

Energi Termetabolismekan (ME) 

 Kandungan energi makanan yang dikonsumsi oleh ternak melalui proses pencernaan 

sebagian akan hilang dalam bentuk zat-zat yang terdapat dalam urine dan gas (pada hewan 

ruminansia). Energi termetabolismekan adalah energi yang diperoleh setelah energi makanan 

hilang dalam bentuk urine dan gas hasil metabolisme. Energi ini didapatkan dari selisih 

antara energi total makanan dan energi yang hilang dalam bentuk gas, urine dan feses. Energi 

dalam urine berupa nitrogen yang terdapat dalam zat-zat seperti urea, asam hippurat, keratin 

dan alantoin serta senyawa non-nitrogen seperti glucoranat dan asam sitrat.  

Faktor utama yang mempengaruhi nilai energi metabolisme pakan adalah kecernaan 

pakan itu sendiri. Nilai energi metabolisme makanan sangat bervariasi tergantung jenis 

ternak/hewan yang mengkonsumsi makanan tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk 

atau tipe pencernaan hewan bersangkutan. Pencernaan fermentative dalam rumen atau 

sepanjang perut, mengalami kehilangan energi dalam bentuk methan. Keberadaan mikroba 
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rumen berpengaruh terhadap jumlah kehilangan energi dalam urine (penguraian asam nukleat 

bakteri yang ikut tercerna dan diserap) dan feses (mikroba yang ikut hanyut ke dalam usus 

dan terbuang ke feces). Secara umum, hewan ruminansia mengalami kehilangan energi 

dalam bentuk urine dan feses yang lebih besar dibandingkan dengan hewan non-ruminansia.  

Sebagian besar gas-gas yang dihasilkan oleh pencernaan ruminansia dalam hal ini 

rumen adalah methan. Produksi methane sangat erat hubungannya dengan makanan yang 

dimakan. Pada ternak yang diberi pakan untuk hidup pokok saja, sekitar 7 – 9 % dari gross 

energi dari makanan hilang dalam bentuk methane. Pada tingkat pemberian pakan yang lebih 

lengkap (tujuan produksi,reproduksi, dan lain-lain) kehilangan energi dalam bentuk methan 

sekitar 6 - 7 % dari energi total, penurunan semakin terlihat pada pakan yang kecernaannya 

tinggi seperti biji-bijian. 

Apabila produksi methan sulit ditentukan secara langsung maka dapat diperkirakan 

sekitar 8% dari energi total pakan yang dikonsumsi. Pendekatan lainnya yang dapat 

digunakan untuk menentukan energi metabolisme pada ruminansia adalah dengan 

perhitungan dari energi tercerna dikalikan 0,8. Ini berarti bahwa sekitar 20% energi tercerna 

terbuang dalam bentuk urine dan methan. 

Energi metabolisme pada unggas lebih mudah ditentukan daripada energi tercerna 

karena feses dan urinenya dikeluarkan bersama-sama. Pengukuran energi metabolisme suatu 

jenis pakan dapat dilakukan melalui determinasi secara langsung, yaitu dengan 

mengurangkan energi total makanan yang dikonsumsi unggas dan energi excreta yang 

dikeluarkan (urine dan feses) yang didapat dari pembakaran pada “Bomb Calorimeter”. 

Nilai Energi termetabolismekan (ME) juga dipengaruhi oleh penggunaan asam-asam 

amino dalam tubuh, misalnya sintesa protein sebagai sumber energi, deaminasi dan nitrogen 

yang diekskresikan dalam bentuk urea. Nilai ME biasanya dikoreksi dengan keseimbangan 

nitrogen dengan menggunakan beberapa faktor koreksi, yaitu: untuk setiap g nitrogen yang 

disimpan dalam tubuh, ada pengurangan 6,77 kkal untuk babi, 7,45 kkal untuk ruminansia 

dan 8,22 untuk unggas, sehingga ternak/hewan dalam keadaan keseimbangan negatif, maka 

nilai ME harus ditambah pada koreksinya.  

Bentuk fisik pakan yang diberikan juga berpengaruh terhadap energi metabolisme 

makanan. Sebagai contoh, pada ruminansia, hijauan kering yang digiling atau dibentuk pellet 

ataupun hijauan yang dicacah dapat meningkatkan energi yang hilang dalam bentuk feses 

namun diimbangi dengan berkurangnya produksi methane. Peningkatan pemberian bentuk 

pakan demikian dapat mengurangi kecernaan pakan dan berdampak terhadap nilai energi 

metabolisme. Meningkatnya energi yang hilang dalam feses diimbangi dengan berkurangnya 
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energi yang hilang dalam bentuk methane dan urine. Demikian pula dengan hijauan kering 

yang dicampur dengan konsentrat akan mengurangi nilai energi metabolisme pakan. Namun 

bagi unggas, penggilingan terhadap biji-bijian tidak berpengaruh terhadap nilai energi 

metabolisme.  

 

Heat Increment  

 Makanan yang dicerna oleh ternak disertai dengan hilangnya energi tidak hanya 

sebagai energi kimia dalam bentuk padat, cair dan gas yang diekskresikan tetapi juga dalam 

bentuk panas. Hewan/ternak secara berkesinambungan memproduksi panas dan 

mengeluarkannya kesekeliling, secara langsung melalui radiasi, konduksi dan konveksi atau 

secara tidak langsung melalui penguapan. Bila hewan diberi makanan maka panas tubuhnya 

akan meningkat dalam beberapa jam dibanding dengan panas tubuh normal sebelum diberi 

makan. Peningkatan panas inilah yang disebut heat increment. Panas reaksi dari makanan 

atau heat increment dapat dinyatakan dalam (MJ/Kg pakan DM), atau secara relative 

merupakan bagian dari energi total atau energi metabolisme makanan. Panas dari Energi 

Excreta tidak termasuk dalam heat increment makanan. 

 Peningkatan panas atau Heat increment disebabkan oleh proses pencernaan pakan dan 

metabolisme penguraian zat-zat makanan. Aktifitas makan meliputi mengunyah, menelan 

dan sekresi saliva membutuhkan kerja otot dimana suplai energi dibutuhkan untuk kerja otot 

tersebut. Energi tersebut diperoleh dengan mengoksidasi zat-zat makanan. Pada ruminansia, 

energi yang dibutuhkan dalam mengunyah serat makanan adalah sekitar 3 – 6 % dari energi 

metabolisme pakan, sedang untuk proses ruminasi dibutuhkan sekitar 0,3 % dari energy 

metabolisme pakan. Ruminansi juga menghasilkan panas dari metabolisme mikroba dalam 

pencernaannya, sekitar 7 – 8 % dari energi pakan. 

  

Net Energi dan Retensi Energi 

 Net energi pakan atau energi bersih pakan diperoleh dari pengurangan heat increment 

pakan dari energi metabolisme pakan. Net energi biasa juga disebut energi netto adalah 

energi yang tersedia untuk hidup pokok ternak dan untuk produksi. Energi netto digunakan 

utamanya untuk menunjang metabolisme dalam tubuh dan akan dikeluarkan dalam bentuk 

panas.  Energi netto yang digunakan untuk pertumbuhan, penggemukan, produksi susu, telur, 

atau produksi wool disimpan atau dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk energi kimia. 

Jumlah energi tersebut dianggap sebagai retensi energi pada ternak. 
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BAB IV  JENIS-JENIS BAHAN PAKAN 

 

Kebutuhan ternak terhadap pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap nutrisi. 

Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase 

(pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan 

tempat hidupnya (temperatur, kelembaban nisbi udara) serta bobot badannya. Maka, setiap 

ekor ternak yang berbeda kondisinya membutuhkan pakan yang berbeda pula.  

Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Penelitian Internasional (National Research 

Council) mengenai standardisasi kebutuhan ternak terhadap pakan dinyatakan dengan angka-

angka kebutuhan nutrisi ternak ruminansia. Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai 

patokan untuk menentukan kebutuhan nutrisi ternak ruminansia, yang akan dipenuhi oleh 

bahan-bahan pakan yang sesuai/bahan-bahan pakan yang mudah diperoleh di lapangan. 

Setiap bahan pakan atau pakan ternak, baik yang sengaja kita berikan kepada ternak 

maupun yang diperolehnya sendiri, mengandung unsur-unsur nutrisi yang konsentrasinya 

sangat bervariasi, tergantung pada jenis, macam dan keadaan bahan pakan tersebut yang 

secara kompak akan mempengaruhi tekstur dan strukturnya. Unsur nutrisi yang terkandung di 

dalam bahan pakan secara umum terdiri atas air, mineral, protein, lemak, karbohidrat dan 

vitamin. Semua unsur nutrisi tersebut sangat berguna bagi ternak baik untuk pertumbuhan, 

perkembangan, produksi dan reproduksi. Setiap bahan pakan memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

Pengenalan terhadap jenis-jenis bahan pakan sangat penting utamanya untuk 

mengetahui potensi masing-masing bahan pakan tersebut. Dengan mengenal dan mengetahui 

potensi yang dimiliki oleh bahan pakan, maka keunggulan dan kekurangan bahan pakan 

tersebut dapat diketahui. Keunggulan dan kekurangan bahan-bahan pakan merupakan faktor 

yang sangat berperan penting dalam putusan pemilihan bahan pakan penyusun suatu ransum 

atau pakan ternak. Analisa secara ekonomis dapat dimulai ketika mengenal potensi bahan 

pakan ternak. Keputusan untuk membeli bahan pakan dalam jumlah besar atau kecil harus 

mempertimbangkan potensi bahan pakan yang bersangkutan. 

Penggunaan dan nilai produksi dari bahan-bahan makanan dalam arti kata nilai 

ekonomi dan kebutuhan nutrisional dari hewan ternak, harus dengan tepat diketahui sebelum 

makanan ternak dan unggas secara optimum dapat diformulasikan. Masalah utama yang 

timbul dalam mengevaluasi bahan makanan pada saat ini adalah langkanya informasi 

(Hartadi,dkk 2005). Oleh karena itu, pengenalan terhadap bahan pakan sangat penting artinya 

bagi para pelaku peternakan. 
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4.1. Bahan pakan hijauan 

 Bahan pakan hijauan adalah semua jenis hijauan makanan ternak yang dapat 

bermanfaat bagi tubuh ternak serta tidak membahayakan ternak yang mengkonsumsinya. 

Hijauan makanan ternak dapat digolongkan atas 1) Golongan rumput, 2) golongan 

leguminosa dan 3) Tanaman Pakan ternak golongan perdu-perduan. 

 Hijauan ternak adalah semua jenis tanaman yang bisa memberikan manfaat kepada 

ternak secara metabolis. Hijauan ternak yang dimaksud adalah ; rumput alam, rumput 

unggul, leguminosa, dan sebagainya. Semua jenis hijauan tadi dapat diberikan kepada ternak 

secara langsung kepada ternak. Faktor pembatasnya  adalah serat kasar yang tinggi ataupun 

ada tidaknya zat anti nutrisi. Bagi hewan ruminansia, pertumbuhan dan perkembangan 

tubuhnya dapat disuplai cukup dengan hijauan tanpa makanan tambahan, berbeda dengan 

hewan non ruminansia tanpa penambahan makanan/konsentrat akan menghambat 

pertumbuhan dan perkembangannya.  

 Hewan ruminansia dapat mencerna serat kasar dengan baik, oleh karena itu : 

➢ Pemberian konsentrat secara berkepanjangan pada sapi perah atau laktasi akan 

menurunkan kualitas susu, karena asam folat yang terbentuk lebih kecil. 

➢ Sebaliknya pemberian hijauan pada sapi perah/laktasi akan dapat meningkatkan 

produksi susu karena serat kasar dapat membentuk asam folat yang tinggi atau 

banyak yang digunakan untuk mencerna lemak sehingga lemak dapat diserap. 

  

 Ditinjau dari segi kualitas pakan, kualitas legume lebih tinggi dibanding rumput 

karena legume proteinnya lebih tinggi serta kaya akan Ca dan P sedang rumput kaya akan 

mineral. Kecernaan rumput juga lebih tinggi dibanding rumput. Bila rumput dan legume 

ditanam secara bersama maka akan memberikan keuntungan pada rumput karena legume 

memiliki kemampuan untuk mengikat Nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri pengikat 

nitrogen yang hidup dalam bintil akar legume sehingga dapat mensuplai kebutuhan nitrogen 

rumput untuk membentuk tunas-tunas baru sehingga rumput memiliki banyak daun-daun 

muda. Pada daun muda, kandungan proteinnya lebih banyak dibanding dengan daun tua. 

Oleh karena penanaman bersama rumput dan legume akan memberikan hasil kualitas hijauan 

yang lebih baik. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai nutrisi hijauan, yaitu(Mc Donald, dkk, 2002): 

1. Tingkat pertumbuhan; tingkat pertumbuhan merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi komposisi dan nilai nutrisi hijauan pasture. Selama pertumbuhan, hijauan 

membutuhkan lebih banyak jaringan serat untuk memenuhi kebutuhan struktur tubuhnya, dan 
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karena itu struktur utama yaitu struktur karbohidrat (sellulose dan hemiselulosa) dan lignin 

meningkat, sedang konsentrasi protein menurun. Ada perbandingan terbalik antara 

kandungan protein dan serat pada setiap spesies, meskipun dapat diatasi dengan pemupukan 

nitrogen. Oleh karena itu ada perbedaan pada susunan anatomi tumbuhan  yang erat 

hubungannya dengan kecernaan hijauan. Dinding sel tanaman yang terdiri atas karbohidrat 

dan protein dapat dicerna dengan baik, sedang dinding sel tanaman dengan kadar lignin yang 

lebih banyak kecernaannya lebih rendah dibanding. Kandungan lignin pada tanaman akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman. 

2. Spesies; Spesies tanaman sangat luas, namun dalam hal ini adalah penggolongan hijauan 

kedalam jenis tanaman C3 atau C4. Pembagian species tanaman C3 dan C4 didasarkan pada 

cara dalam melakukan reaksi fotosintesa. Tanaman C3 yang umumnya berasal dari daerah 

beriklim dingin yang memiliki 3 atom carbon dari senyawa phosphogliserat yang berperan 

penting dalam reaksi fotosintesa yaitu dengan menfiksasi CO2. Sedang tanaman C4 

umumnya merupakan tanaman asal daerah beriklim tropis, dimana   CO2  difiksasi pertama 

dalam suatu reaksi yang menghasilkan 4 karbon senyawa oksaloasetat. Tanaman C4 mampu 

bertahan hidup pada kondisi tanah yang kesuburannya rendah. 

3. Kondisi tanah dan Perlakuan Pemupukan; Jenis tanah dapat mempengaruhi komposisi 

hijauan pasture, khususnya kandungan mineral. Secara normal tanaman bereaksi terhadap 

kekurangan mineral dengan membatasi pertumbuhan atau mengurangi elemen/unsur dalam 

jaringan mereka. Defesiensi elemen mineral pada rumput dapat mengurangi kegunaan 

rumput. Keasaman tanah juga dapat mengurangi penyerapan mineral oleh tanaman. 

Perlakuan pemupukan dapat memperbaiki kandungan mineral tanaman serta meningkatkan 

luas daun untuk laju fotosintesa. Akibatnya, kandungan protein kasar meningkat, seiring 

dengan kandungan amida dan nitrat.  

4. Sistem Penggembalaan; Pada beberapa sistem penggembalaan tradisional, ternak 

ditempatkan pada lokasi yang sama setiap tahunnya. Pada kondisi seperti ini, diterapkan 

stocking rate (ternak ditempat per unit luasan) untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan 

rumput baru dengan perenggutan oleh ternak. Pada sistem penggembalaan rotasi, pasture 

digembalai pada tingkat stocking rate dan penggembalaan yang tinggi, ternak akan memakan 

semua rumput yang ada dan kemudian diisterahatkan dalam waktu yang lama untuk 

memperbaiki kondisi padang rumput.  

5. Faktor lain yang mempengaruhi nilai nutrisi rumput; Faktor-faktor seperti iklim dan 

musim dapat mempengaruhi nilai nutrisi. Sebagai contoh, konsentrasi gula (sugar) dan 

fruktans dapat dipengaruhi secara nyata oleh jumlah cahaya yang diterima oleh tanaman. 
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Umumnya kandungan karbohidrat terlarut lebih rendah pada saat cuaca berawan dibanding 

dengan saat matahari bersinar penuh. 

 Produksi rumput dan legume sangat dipengaruhi oleh cuaca. Pada musim hujan 

produksi pakan tersedia dengan melimpah, namun pada musim hujan kesediaan rumput dan 

legume menjadi terbatas atau kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawetan hijauan 

pakan ketika produksinya melimpah seperti dimusim hujan. Jenis pengawetan hijauan pakan 

yang dapat dilakukan adalah : a) Hay dan b) Silase. 

  

4.1.1. Golongan Rumput 

Rumput merupakan tumbuhan monokotil, mempunyai sifat tumbuh, yaitu membentuk 

rumpun, tanaman dengan batang merayap pada permukaan, tanaman horisontal dengan 

merayap tetapi tetap tumbuh ke atas dan rumpun membeli (Sarwono,1987). Pada saat ini, 

menurut Rismunandar (2007) bahwa, diseluruh dunia telah ada sekitar 9000 jenis rerumputan 

yang berada antara garis khatulistiwa hingga kutub utara. Graminae adalah tanaman 

kosmopolitis. Mereka dapat berada didataran rendah hingga tinggi, didaerah basah hingga 

yang kering, dirawa-rawa yang berair sepanjang tahun maupun musiman, dan dihutan-hutan. 

4.1.1.1.Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach.) 

Nama daerah: Elephant grass, napier grass (Inggris), Herbe d’éléphant, fausse canne à sucre 

(Prancis), Rumput Gajah (Indonesia, Malaysia), Buntot-pusa (Tagalog, Filipina), Handalawi 

(Bokil), Lagoli (Bagobo), Ya-nepia (Thailand), Co’ duôi voi (Vietnam), pasto elefante 

(Spanyol). 

Rumput gajah banyak di jumpai di persawahan. Tingginya bisa mencapai 5 m, 

berbatang tebal dan keras, daun panjang, dan dapat berbunga seperti es lilin. Kandungan 

rumput gajah terdiri atas; 19,9% bahan kering (BK), 10,2% protein kasar (PK), 1,6% lemak, 

34,2% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). 

Rumput gajah mempunyai beberapa varietas, antara lain varietas afrika dan varietas hawai. 

1. varietas afrika, ditandai dengan batang dan daun yang kecil, tumbuh tegak, berbunga dan 

produksi lebih rendah jika dibandingkan dengan rumput varietas hawai. 

2. varietas hawai, ditandai dengan batang dan daun yang lebar, pertumbuhan rumpun sedikit 

menyebar, produksi cukup tinggi, dan berbunga. 
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 Panen pertama pada rumput gajah dapat di lakukan pada umur 90 hari setelah tanam. 

Panen selanjutnya setiap 40 hari sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada musim 

kemarau.  Tinggi potongan dari permukaan tanah antara 10-15 cm.  Produksi hijauan rumput  

 

Gambar 11. Tanaman rumput gajah 

 

gajah antara 100-200 ton rumput segar/hektar/tahun. Alangkah lebih baik kalau sehabis 

pemanenan rumput gajah diberi pupuk, pupuk dapat berupa pupuk kimia (urea, npk, tsp/kcl) 

ataupun pupuk alami (kotoran kambing). Sehingga pertumbuhan rumput itu akan semakin 

bagus dikemudian hari.  

Nilai pakan rumput gajah dipengaruhi oleh perbandingan (rasio) jumlah daun 

terhadap batang dan umurnya. Kandungan nitrogen dari hasil panen yang diadakan secara 

teratur berkisar antara 2-4% Protein Kasar (CP; Crude Protein) selalu diatas 7% untuk 

varietas Taiwan, semakin tua CP semakin menurun). Pada daun muda nilai ketercernaan 

(TDN) diperkirakan mencapai 70%, tetapi angka ini menurun cukup drastis pada usia tua 

hingga 55%. Batang-batangnya kurang begitu disukai ternak (karena keras) kecuali yang 

masih muda dan mengandung cukup banyak air. 

4.1.1.2.Rumput Raja atau King Grass 

Rumput Raja (Pennisetum purpureophoides) atau "King Grass" merupakan jenis rumput 

unggul, mudah ditanam dan dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan 

potensi produksi yang tinggi. Tidak semua bahan hijauan dapat dimakan oleh ternak kecil. 
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Umur hijauan pada saat dipangkas mempengaruhi kadar protein, daya cerna dan jumlah yang 

dikonsumsi oleh ternak. Komposisi zat hara rumput raja tidak banyak berbeda dibandingkan 

 

Gambar 12. Rumput Gajah (Sumber : Deptan.go.id) 

 

dengan rumput gajah. Tetapi karena produksi bahan hijauan maupun bahan keringnya tinggi, 

maka produksi zat-zat makanan per satuan luas menjadi lebih tinggi. Pada lahan kritis, usaha 

ternak dengan tanaman industri dan atau buah-buahan tampaknya lebih menjanjikan 

keberhasilan. Tanaman pangan hanya ditanam pada masa awal saja, atau dengan porsi kecil 

bila petani merasa perlu untuk menjamin keamanan pangannya. Dengan penataan tanaman 

paka n dan tanaman tahunan yang serasi, laju erosi dapat dikendalikan.  

Rumput raja mempunyai karakteristik tumbuh tegak berumpun-rumpun, ketinggian 

dapat mencapai kurang lebih 4 m, batang tebal dan keras, daun lebar agak tegak, dan ada bulu 

agak panjang pada daun helaian dekat liguna. Permukaan daun luas dan tidak berbunga 

kecuali jika di tanam di daerah yang dingin. Rumput raja dapat di tanam di daeah yang subur 

di dataran rendah sampai dataran tinggi, dengan curah hujan tahunan lebih dari 1.000 mm. 

Produksi hijauan rumput raja dua kali lipat dari produksi rumput gajah, yaitu dapat mencapai 

40 ton rumput segar/hektar sekali panen atau setara 200-250 ton rumput segar/hektar/tahun. 

Mutu hijauan rumput raja lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumput gajah Hawai ataupun 

rumput Afrika. 

 

4.1.1.3.Rumput Setaria (Setaria sphacelata)  

Rumput setaria sering juga disebut sebagai rumput setaria lampung. Rumput setaria 

tumbuh tegak, berumpun lebat, tinggi dapat mencapai 2 m, berdaun halus dan lebar berwarna 
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hijau gelap, berbatang lunak dengan warna merah keungu-unguan, pangkal batang pipih, dan 

pelepah daun pada pangkal batang tersusun seperti kipas. 

 

 

Gambar 13. Rumput Setaria 

Rumput setaria sangat cocok di tanam di tanah yang mempunyai ketinggian 1200 m 

dpl, dengan curah hujan tahunan 750 mm atau lebih, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, 

dan tahan terhadap genangan air. Pembiakan dapat di lakukan dengan memisahkan rumpun 

dan menanamnya dengan jarak 60 x 60 cm. Pemupukan di lakukan pada tanaman berumur 

kurang lebih dua minggu, dengan pupuk urea 100 kg/hektar lahan, dan sebulan sekali di 

tambah dengan 100 kg urea/hektar. 

 Hijauan rumput setaria dapat mencapai 100 ton rumput segar/hektar/tahun. 

Komposisi rumput setaria (dasar bahan kering) terdiri atas; abu 11,5%, ekstrak eter (EE) 

2,8%, serat kasar (SK) 32,5%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 44,8%, protein ksar 

(PK) 8,3% dan total digestible nutrients (TDN) 52,88%. 

4.1.1.4. Rumput Benggala (Panicum maximum) 

Rumput Benggala atau Guinea Grass dalam bahasa Inggeris, berasal dari Afrika utara. 

Rumput ini terdiri dari beberapa varietas  dan dapat tumbuh didaerah tropik. Rumput ini 

berdaun lebat, tingginya bervariasi menurut varietasnya, perennial, berkembang dengan 

potongan-potongan bungkul akar dan tunas atau rhizome. Oleh karena itu rumput ini dapat 

mempunyai banyak anakan sehingga dapat dikembangkan untuk penggembalaan. Tahan 

naungan, tetapi kurang tahan terhadap injakan, tidak dapat tumbuh pada tanah dengan 
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drainase yang buruk. Rumput ini dapat dipotong untuk diberikan pada ternak, dapat dibuat 

hay atau silase. Palatabilitasnya cukup tinggi meskipun tanaman telah tua.  

Pannicum Maximum termasuk tanaman rumput berumur panjang (tahunan). Produksi 

rata-rata pertahun bias mencapai 150 ton/Ha. Komposisi nutrisi rumput benggala dewasa 

adalah : Protein kasar (4,2%), BETN (36,4%), SK (34,7%), Ekstrak eter (0,9%), kadar abu 

(9,8%) dan bahan kering (86%). Rumput ini terdiri atas beberapa varietas yaitu ; Gatton 

Hamil, Trichoglume. 

 
Gambar 14. Rumput benggala(deptan.go.id) 

 

4.1.1.5. Rumput Kalanjono (Panicum muticum) 

 

  

v  

Gambar 15. Rumput Kalanjono(deptan.go.id) 
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4.1.1.6. Rumput Brachiaria (Brachiaria decumben) 

Rumput ini juga sering disebut rumput BD  atau rumput palisade atau signal grass. 

Rumput ini berasal dari Afrika. Rumput ini berfungsi sebagai penutup tanah, dapat 

dijadikan sebagai rumput potongan.  Rumput ini juga dapat ditanam di padang 

penggembalaan. Produksi hijauan dapat mencapat 37 ton BK/ Ha/ thn. 

 

 Gambar 16. Rumput BD (deptan.go.id) 

 

 Gambar 17. Rumput BR (deptan.go.id) 
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 Gambar 18. Rumput Stargrass (deptan.go.id) 

4.1.2. Golongan Leguminosa 

Legum termasuk dalam kelas tumbuhan dikotil dimana bijinya mengandung 2 (dua) 

keping lembaga. Bahan pakan hijauan golongan legume memiliki ciri sebagai : 1) Daunnya 

adalah daun majemuk 2) bunganya seperti kupu-kupu 3) terdapat polong dimana biji 

tersimpan. Leguminosa ini dapat dibagi berdasarkan tipe tumbuhnya, yaitu leguminosa yang 

merambat dan leguminosa pohon. Leguminosa pohon akan dibahas bersama golongan perdu 

atau pohon hijauan makanan ternak lainnya. Golongan legume kandungan proteinnya lebih 

tinggi dibanding dengan rumput, kandungan seratnya rendah serta Ca dan P yang. 

Kandungan protein yang tinggi ini dikarenakan adanya nodul-nodul akar hijauan legume. 

Nodul atau bintil akar tersebut mengandung bakteri yang memiliki kemampuan untuk 

menfiksasi nitrogen. Selanjutnya nitrogen akan dimanfaatkan oleh legume untuk menyusun 

protein tubuhnya. Meskipun tingkat protein kasar di dedaunan relatif tinggi, kecernaan 

protein mungkin dibatasi oleh tingginya tingkat tannin.  

4.1.2.1. Desmodium Intortum 

Legume ini termasuk family papilionaceae, yang tumbuh merambat atau memanjat. 

Desmodium tidak tahan penggembalaan serta kekeringan. Tumbuh merambat atau memanjat. 

Tidak begitu disukai ternak. Seperti pada umumnya legume meskipun kandungan proteinnya 

tinggi namun kandungan tanninnya juga tinggi. Berdaun trifoliate, dengan ujung daun yang 

agak runcing. Kelas desmodium cukup luas, salah satu yang sering dikenal adalah  

Desmodium uncinatum. Bila desmodium Intortum disebut Greenleaf, maka D. uncinatum 

disebut silverleaf. 
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Gambar 19. Rumput Desmodium intortum serta polong dan bunganya (pasteurpicker.com) 

 

4.1.2.2. Glycine wightii 

Legume ini termasuk dalam subfamilia papilionaceae. Tumbuh merambat dan atau 

memanjat, hidup perennial. Daunnya trifoliate, batangnya kecil-kecil dan bercabang banyak. 

Lebih tahan terhadap penggembalaan dan kekeringan dibanding desmodium. Ada tiga 

kultivar dari leguminosa ini yaitu :1)  GW cv tinaro, 2) GW cv. Cooper dan 3) GW cv 

clarence. 

 

 Gambar 20. Glycine wightii 

 

4.1.2.3. Macroptilium atropurpureum 

Lebih familiar dengan nama siratro merupakan legume perennial yang termasuk sub 

famili papilionaceae. Daun maupun batangnya berbulu, terutama bagian bawah daun. Siratro 

tidak tahan terhadap penggembalaan atau injakan. Siratro ini sangat disukai oleh ternak. 

Terutama digunakan sebagai padang gembala jangka pendek dan permanen. Paling baik dan 
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cocok untuk penggembalaan, tanaman ini juga dapat digunakan untuk potong angkut dan 

membuat hay (biasanya bersama rumput), sifatnya yang saling membelit mungkin akan 

menyulitkan panen. Juga digunakan sebagai konservasi tanah dan sebagai penutup tanah, 

tanaman sela (termasuk setelah padi), atau sebagai tanaman pakan hijauan ditanam bersama 

padi gogo. Nilainya sebagai sumber protein pada musim kering berkurang karena 

kecendrungannya untuk menggugurkan daun pada kondisi yang sangat kering. 

 

Gambar 21. Legume Siratro dan bunganya  

 

4.1.2.4. Genus Stylosanthes 

Genus stylosanthes termasuk sub-familia papilionaceae terdapat dua spesies yaitu; 

Stylosanthes guyanensis dan stylosanthes humilis dengan beberapa cultivarnya. 

• S. Guyanensis  

• S. humilis  

Stylosanthes umumnya tumbuh tegak bersifat perennial                                                                                                                                   

  

http://indonesia.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/glossary.htm#hay
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Gambar 22. Tanaman Stylosanthes  

4.1.2.5. Centrocema pubescens 

Legume Centrosema pubescens termasuk sub-familia Papilionaceae dari family 

leguminoceae. Legume ini tahan keadaan kering dan dapat hidup dibawah naungan.  Sifat tumbuh 

centrosema adalah perennial, sangat agresif, batang-batangnya menjalar dan membentuk tanaman 

penutup tanah.  

 

Gambar 23. Centrosema pubescens 

 

4.1.2.6. Pueraria 

Pueraria atau kudzu, Genus pueraria adalah termasuk legume dari sub familia 

papilionaceae berasal dari Asia timur dan  kepulauan Fasifik. Mempunyai sifat membelit, 

merambat. Hijauan ternak ini digunakan sebagai penutup tanah, untuk mencegah erosi, 

makanan ternak. Kudzu tropik tidak tahan terhadap penggembalaan berat. Ada beberapa 

spesies dari genus pueraria ini, antara lain Pueraria triloba, Puerariathum bergiana 

Panchyrrhizus trilobus Pueraria hirsuta dan Dolichos japonicas. 

 

Gambar 24. Pueraria phaseoloides 
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4.1.2.6. Calopogonium mucunoides 

Biasa disebut calopo atau kacang asu, tumbuh merambat, membelit dan hidup 

didaerah-daerah yang tinggi kelembaban udaranya. Calopo ditanam sebagai penutup tanah. 

Calopo digunakan untuk memberantas gulma atau tanaman liar lainnya. 

 

Gambar 24. Calopo 

 

4.1.2.7. Crotalaria usaramoenisis 

 Legum ini berasal dari pulau jawa termasuk sub familia Papilionaceae dan tidak 

toksik untuk ternak. Legum ini juga terdiri atas beberapa spesies. Tumbuhnya tegak diatas 

tanah, legume ini tidak cepat tumbuhnya. Kadang-kadang dipakai sebagai penutup tanah 

perkebunan. 

 

Gambar 25. Crotalaria mucronata 
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4.1.3. Dolichos Lablab 

 

 Dolichos lablab termasuk famili papilionaceae, legume ini hidupnya perennial pendek 

atau annual, membentuk tanaman yang merambat dengan daun-daun lebar. Legum ini juga 

terdiri atas beberapa varietas 

 

 Gambar 26. Dolichos Lablab 

 

4.1.4. Golongan Perdu 

 Hijauan tanaman makanan ternak yang berupa pohon hijauan ternak, dimana daunnya 

merupakan produksi hijauan ternak utama. Termasuk leguminosa pohon 

4.1.3.1.  Turi ( Sesbania grandiflora L) 

Turi termasuk golongan leguminosa yang mempunyai nutrien cukup baik untuk bahan 

makanan ternak karena kadar proteinnya tinggi dan kualitas proteinnya baik. Disamping itu 

kaya akan vitamin A dan juga sebagai sumber Ca (Calsium) dan P (Fosfor). Dari dua macam 

daun turi yang kita kenal untuk ternak salah satunya adalah daun turi berbunga putih, dimana 

kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding daun turi berbunga ungu, dengan masing – 

masing kandungan protein sebesar 40,62 persen dan 31,68 persen. 

 Berasal dari daerah srilangka. Tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tinggi 

(1.200m), dengan curah hujan 2.000 mm/tahun.Termasuk sejenis tanaman semak.Di 

Indonesia banyak ditanam di pematang sawah. Sifat khusus dari tanaman turi adalah 

pertumbuhannya yang begitu cepat, tinggi tanaman bisa mencapai 10 meter, dan bunga besar 

berbentuk seperti kupu-kupu berwarna merah muda,putih atau ungu. Berdaun keci-kecil dan 

bulat,buahnya berbentuk polong yng panjang.Turi dapat beradaptasi pada tanah asam yang 
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tidak subur,tanah kapur, kadang-kadang juga tumbuh subur pada tanah yang tergenang air. 

Digunakan sebagai makanan ternak karena : 

- Merupakan sumber vitamin,terutama pro vitamin A,Vitamin B,C, 

- Sumber mineral,terutama Ca,dan P. 

 

 

 

    

     

      

 

 

 

 Gambar 11. Turi bunga putih (Sesbania grandiflora L) 

  

Seluruh masyarakat Timor pasti mengenal Turi/kane/gala-gala. Turi merupakan 

pohon serbaguna sebagai makanan hewan, sayuran konsumsi manusia, untuk kayu bakar dan 

batangnya sebagai material konstruksi ringan serta sangat baik untuk meningkat kesuburan 

lahan. Turi bisa diandalkan sebagai makanan pokok Sapi. Sayangnya tumbuhan ini walau 

tahan terhadap kekeringan, tapi tidak tahan terhadap api dan gulma/tanaman pengganggu. 

4.1.3.2. Gamal ( Gliricidia sepium ) 

Gamal berasal dari Amerika Tengah dan Brazilia yang beriklim kering. Ditemukan 

mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 1200 meter. Akan tetapi, tumbuhan ini telah 

lama dibudidayakan dan bernaturalisasi di wilayah tropika Meksiko, Amerika Tengah, dan 

bagian utara Amerika Selatan, sampai pada ketinggian 1.500 m. Jenis ini juga telah diangkut 

ke wilayah Karibia dan kemudian ke Afrika Barat. Ia di introduksikan ke Filipina oleh orang 

Spanyol pada awal tahun 1600-an, dan ke Sri Lanka dalam abad ke-18l dari sana tumbuhan 

ini mencapai negara Asia lain, termasuk Indonesia (kira-kira tahun 1900), Malaysia, Thailand 
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dan India. Gamal diperkirakan masuk ke Indonesia untuk digunakan sebagai tanaman 

pelindung pada areal perkebunan di daerah Medan. Gamal berbentuk pohon,semak, daun 

majemuk bersirip ganjil,bunga berbentuk malai, lukar dari ketiak daun,bunga berwarna 

merah jambu, buah polongan,akar cukup dalam. 

 

Gambar 12. Gamal muda 

Gamal atau Gliricidia sepium adalah tanaman leguminosa pohon yang dapat tumbuh 

dengan cepat didaerah tropis. Dapat tumbuh pada berbagai macam tipe tanah dan pH rendah 

sampai tinggi (4,5-6,9)m serta tahan terhadap curah hujan yang rendah sampai tinggi (50-

100mm/bln). 

Fungsi tanaman: tanaman pelindung,pagar,makanan ternak,dan penahan erosi.Dapat 

diperbayak dengan menggunakan stek ataupun biji. Gamal ditanam sebagai penahan angin, 

bank protein, pakan ternak dan pagar hidup. Tanaman yang diperbanyak dengan setek sudah 

dapat dipanen perdana pada usia di bawah 1 tahun. Biasanya 8-10 bulan. Sedangkan pada 

tanaman biji, hasil biomasa baru dapat diperoleh pada usia sekira 2 tahun.Penanaman setek 

lebih baik berasal dari batang bawah tanaman yang cukup usia (diatas 2 tahun), diameter 

batang cukup besar (diatas 4cm) dengan panjang setek bervariasi mulai dari 40cm sampai 

1.5m. Jarak tanam juga bervariasi, antara 40 -50cm sampai dengan 1.5 – 5m tergantung 

kebutuhan. Gamal mengandung nilai gizi yang tinggi. Protein kasar berada diantara 18-30% 

dan nilai ketercernaan 50-65% (lihat tabel). 
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Walaupun sangat bermanfaat bagi ternak, tingkat racun dalam Gamal juga sudah 

dikenal sejak lama. Sekurang-kurangnya ada beberapa jenis komponen racun dalam 

Gamal,diantaranya dicoumerol, suatu senyawa yang mengikat vitamin K dan dapat 

mengganggu serta menggumpalkan darah. Dicoumerol diperkirakan merupakan hasil 

konversi dari coumarin yang disebabkan oleh bakteri ketika terjadi fermentasi. Zat lain yang 

Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan yang Ada Dalam Tubuh Ternak 

Hijauan Gamal Persentase 

Bahan Kering 29,1 

Protein Kasar 23 

Serat Kasar 20,7 

A b u 20,7 

Ca 76,00 

P 76,00 

CP 55,3 

perlu diperhatikan adalah Nitrat (NO3). Sebetulnya nitrat itu sendiri tidak beracun terhadap 

ternak, tapi pada jumlah yang banyak dapat menyebabkan penyakit yang disebut keracunan 

nitrat (nitrate poisoning). Nitrate yang secara alamiah terdapat pada tanaman di rubah 

menjadi nitrit oleh proses pencernaan, pada gilirannya nitrit dikonversi menjadi amonia. 

Amonia kemudian di konversi lagi menjadi protein oleh bakteri dalam rumen. Apabila ternak 

sapi mengkonsumsi banyak hijauan yang mengandung nitrat dalam jumlah besar, nitrit akan 

terakumulasi di dalam rumen. Nitrit sekurangnya 10 kali lebih beracun terhadap ternak sapi 

dibandingkan nitrat. Nitrit diserap kedalam sel darah merah dan bersaru dengan molekul 

pengangkut oksigen, hemoglobin sehingga membentuk methemoglobin. Sayangnya, 

methemoglobin tidak dapat membawa oksigen dengan efisien seperti hemoglobin, akibatnya 

detak jantung dan pernafasan ternak meningkat, darah dan lapisan kulit berubah warna 

menjadi biru kecoklat coklatan, otot gemetar, sempoyongan dan bila tidak segera ditangani 

dapat mati lemas. Selain itu, dalam Gamal juga terdapat molekul alkaloid yang belum dapat 

diidentifikasi dan senyawa pengikat protein yang juga tergolong zat anti nutrisi, tannin 

walaupun dalam konsentrasi yang cukup rendah dibandingkan Kaliandra (Calliandra 

calothrysus). 

4.1.3.3. Kaliandra (Calliandra calothrysus) 

 

Tinggi tanaman (pohon) kaliandra dapat mencapai 8 m. tanaman kaliandra dapat 

tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1500 m dpl, toleran terhadap tanah yang kurang 
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subur, dapat tumbuh cepat dan berbintil akar sehingga mampu menahan erosi tanah dan air. 

Manfaat kaliandra pada makanan ternak adalah sebagai bank protein. Penanaman kaliandra 

pada tanah-tanah yang kurang produktif dapat menekan pertumbuhan gulma. Selain itu 

tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman penahan erosi dan penyubur tanah. 

Daun kaliandra mudah dikeringkan dan dapat dibuat sebagai tepung makanan ternak 

kambing. 

Ada baiknya sewaktu pemberian makanan kepada ternak di berikan secara campur. 

Hal ini bertujuan agar kandungan yang berada di dalam masing-masing tanaman dapat saling 

melengkapi, sehingga kambing akan merasa tercukupi kandungan gizi maupun proteinnya. 

Selain itu juga akan meminimalkan kambing merasa bosan makan apabila di sajikan dalam 

satu jenis tanaman saja secara berulang-ulang. 

 

 Gambar 13. Kaliandra dan bunganya 

 

Tabel 2. Komposisi Kandungan Kaliandra 

Hijauan Kaliandra Persentase 

Protein Kasar 22,4 

EK (kkal/kg) 46,30 

SDN 24,0 

Lignin 19,95 

A b u 7,5 

Ca 1,6 

Protein 0,2 

4.1.3.4. Lamtoro Gung (Leucaena leucocephala) 
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Lamtoro (leucaena leucocephala) merupakan salah satu jenis leguminosa pohon yang 

mengandung protein tinggi dan karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak non 

ruminansia seperti unggas di daerah tropis. Tanaman lamtoro menghasilkan bahan kering 

sebesar 6–8 ton per hektar per tahun atau sekitar 20-80 ton bahan segar dan kandungan 

protein kasar hĳauan lamtoro cukup tinggi berkisar 25%–30% (NAS, 1984). Komposisi asam 

amino daun lamtoro hampir seimbang dengan tepung ikan, kecuali lisina dan metionina yang 

lebih rendah, karena daun lamtoro mengandung mimosin sebagai asam amino beracun. 

Apabila dibandingkan dengan bungkil kacang kedelai, kecuali asam glutamat, kandungan 

asam amino lainnya cukup seimbang. Daun lamtoro merupakan sumber vitamin A dengan 

kandungan β-karoten tinggi dan mempunyai kandungan xantofil lebih tinggi dibandingkan 

jagung kuning sebagai sumber pigmentasi pada kulit dan kuning telur unggas. Dedaunan 

leguminosa pohon banyak mengandung senyawa fenolik dalam konsentrasi yang tinggi, 

khususnya tanin dan mimosin seperti halnya daun lamtoro (Jayanegara & Sofyan, 2008). 

Mimosin merupakan golongan asam amino aromatic dengan rumus kimia (β-N-(3-hydroxy-

4-pyridone)-α–a.  

Lamtoro berasal dari Amerika Tengah dan selatan. Tumbuh pada ketinggian 0-1200 

m dpl,dengan struktur tanah sedang sampai berat,dan dapat tumbuh pada tanah yang kurang 

subur.Curah hujan 700-1.650 mm/tahun,temperature 20-30oc. Tanaman ini berbentuk pohon 

yang bisa mencapai ketinggian 10 m dan memiliki akar yang cukup dalam. Daunnya kecil-

kecil,bentuknya lonjong,bunganya bertangkai.Tanaman ini toleran terhadap  

hujan,angin,kekeringan,serta tanah-tanah yang kurang subur. Lamtoro lebih sesuai pada tanah 

yang tidak masam (pH 5,5-7,5) dan kurang baik tumbuhnya apabila tanah masam (pH 4-5,5). 

Gliricidia mempunyai daya toleransi yang lebih tinggi terhadap kemasaman tanah, tahan 

pangkasan dan cepat kembali bertunas sesudah pemangkasan. Kaliandra mempunyai daya 

adaptasi yang cukup luas tetapi kalah populer dibandingkan dengan gliricidia. Lamtoro dapat 

digunakan sebagai tanaman makanan ternak, tanaman pelindung, mempertahankan kesuburan 

tanah dan mencegah erosi.Jarak tanam:180-240 cm.pemotongan pertama dapat dilakukan 

pada waktu tanam berumur 6 – 9 bulan kemudian pemotongan dapat diulangi 4 bulan sekali. 
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 Gambar 14. Lamtoro beserta buahnya 

4.2. Bahan Pakan biji-bijian 

1.    Biji-bijian dan hasil ikutan penggilingan 

1.1.   Padi (Oryza sativa) gabah 

-       beras         = polished rice 50-60% 

-       menir         = broken rice               1-17% 

-       sekam       = hulls                         20-25% 

-       dedak        = bran                         10-15% 

-       bekatul      = rice polishing           3% 

Gabah merupakan: 

-       sumber energi 

-       sumber vitamin - untuk kuda, unggas, burung 

-       untuk ternak lain jarang digunakan, karena mahal dan ditinjau dan manfaatnya 

yang tidak sepadan. 

Dedak halus merupakan hasil ikutan penggilingan padi atau hasil sisa penumbukan 

padi. Dedak halus cukup disukai ternak, merupakan sumber vitamin. 

Penggunaan dedak halus untuk sapi maksimal 40 % dan total ransum. Kandungan 

minyaknya mencapai 14 sampai 18 %, sehingga merupakan problem dalam penyimpanan 

karena dapat terjadi ketengikan (rancidity). Keadaan ini disebabkan oleh adanya enzim 

lipolitik yang menjadi aktif setelah kulit padi dipisahkan dan beras, sehingga kandungan 

asam lemak bebas naik dengan pesat. Pemanasan menggunakan uap sampai 100 0C selama 

4 sampai 5 menit cukup menghambat terbentuknya asam lemak bebas, atau menggunakan 
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hembusan udara panas 2000 C selama 10 menit, atau pengurangan air sampai dibawah 4 

persen. 

 Kandungan nutrien dedak halus sangat bervariasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

kandungan sekam. Hal ini tergantung pada saat penggilingan. 

Kandungan nutrien      dedak halus : 

 PK:13,8%              EE :14,1%        TDN : 84,2%   BK : 87,1%      SK : 6,56% 

 ETN : 68,7%          Abu : 4,5% 

             

2.1     Gandum (Triticum aestivum) 

Wheat pollard merupakan hasil sampingan penggilingan gandum. 

                 Komposisi kimia wheat pollard 

         PK:16,5%        EE : 3,6%        TDN : 84,2%   BK: 87,1% 

       SK: 6,6%         ETN: 68,7%     Abu : 4,5% 

  

1.2     Jagung (Zea mays) 

Jagung disebut juga the king of the cereals > nilai pakan tinggi 

-       jagung kuning > pro vitamin A tinggi 

-       SK dan mineral rendah 

-       PK dan nilai biologis rendah 

-       Protein jagung : zein, defisien lysin 

-       Cystine tinggi, tetapi lysin dan Tryptophan rendah  

bioteknologi 

(kloning gen) 

-       varietas opaque-2: kandungan Lysin dan Tryptophan tinggi 

-       Jagung merupakan bahan pakan sumber energi, baik untuk semua ternak, 

palatable 

-       penggunaan jagung sebaiknya digiling sebelum diberikan karena dapat 

 meningkatkan kecernaan dan palatibilitas 

-       penggunaan untuk sapi perah sebaiknya direbus, baik sebagai sumber energi, 

pada awal laktasi, meningkatkan padatan susu (protein dan lemak) 

-       untuk babi penggunaannya sebaiknya dihentikan atau dikurangi sekitar 1 bulan 

sebelum dipotong untuk menghindar terbentuknya lemak yang lembek/lunak 4 

karena asam lemak unsaturated (tidak jenuh) dalam jagung tinggi.  
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-       warna kuning jagung Cryptozanthin dapat mempengaruhi warna lemak babi. 

-       jagung kuning baik untuk unggas, karena pigment kuning dapat memberi warna 

pada daging dan yolk kuning telur). 

Pigmen sebagian diubah menjadi vitamin A dalam tubuh ternak. 

-       komposisi kimia jagung 

PK: 8-10%              EE : 3,5-5%                 Ca: 0,02% 

SK: 2-4%                ETN : 68-80%             P : 0,25% 

BK: 84-86%           Abu:1,2-2% 

  

Hasil ikutan (by product) dan jagung antara lain: 

bekatul jagung dan dedak jagung, seperti halnya jagung defisiensi:  

-       lysine. 

-       Methionine 

-       tryptophan 

  

1.4     Sorghum (cantel), Sorghum bicolor, Sorghum vulgare 

-       Sorghum dapat dipakai sebagai pengganti jagung karena kadar nutrien hampir 

sama. Kandungan PK 11,1% sehingga lebih tinggi daripada jagung, tetapi nilai 

cerna & FE lebih rendah 

                 SK:2,3%               FIN :80% 

                 EE:3,4%                Abu :2,2% 

-       bila disuplementasi dengan bahan pakan lain, sorghum baik untuk semua ternak. 

-       harus diproses, diolah, atau digiling sebelum diberikan ternak, karena sebagian 

besar tidak dikunyah tertelan sebelum dikunyah. 

-       mudah timbul problema pencernaan karena biji dilapisi oleh lilin (wax). 

-       kandungan Carotene sangat rendah, sehingga pada ruminansia perlu 

disuplementasi/pakan hijauan. 

  

Biji kapas (Gossypium sp.) 

-       1 ton biji 200 kg minyak  

                     500 kg bungkil 

300 kg sekam 

-       mengandung gossypol: 

-       pigment 
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-       0,4-1,4% berat biji 

-       punya efek penghambat enzim digesti 

-       sebagai anti oksidant bioiogis mengurangi nafsu makan 

-       dapat menyebabkan kontipasi 

-       toksik untuk monogastrik bila diberikan banyak babi dan kelinci paling sensitif 

unggas lebih toleran 

ruminansia dewasa dapat mencerna gossypol 

ruminansia muda lebih mudah terpengaruh 

-       biji dipres tinggal 0,05-0,2% gossypol 

-       biji kapas dapat diberikan pada sapi dewasa, tetapi direndam dulu  

-       efek gossypol dapat dicegah dengan menambahkan ferrous sulfate penggunaan 

untuk pakan sapi dan ternak lain: + _  5 % 

-       komposisi kimia biji kapas 

BK:93%                  SK:21%                       Abu :4,9% 

PK:20%                  EF:22%                        ETN:26% 

  

1.6     Biji bunga matahari (Helianthus annuus) 

-       untuk unggas 

-       SK tinggi 

-       sumber energi 

-       pembuatan minyak 

-       komposisi kimia biji bunga matahari 

                 BK :91%         SK:19%        Abu :9% 

PK:12%           EE:13%         BETN:40% 

  

1.7     Biji karet (Hevea brasiliensis) 

-       pohon karet akan menghasilkan biji setelah berumur 4 tahun 

-       tiap buah berisi 4 biji  jatuh ke tanah bila masak/tua 

-       tiap pohon: 800 buah (1,3 kg), panen 2x setahun, sehingga sangat potensial 

untuk penghasil pakan 

-       mengandung minyak, bila diekstraksi minyaknya akan dihasilkan bungkil 

-       biji karet mengandung HCN 

-       Komposisi kimia biji karet 

BK:70%      FE :52% 
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PK:18%      Abu:2,6% 

SK:1,9%     ETN:25% 

1. Kacang-kacangan 

1.1.       Kacang kedele (Glycine max) 

-       tertinggi nilainya sebagai bahan pakan kanena kadar PK tinggi, tinggi kadar 

asam amino essensial 

-       protein kedele disebut glycinine susunannya mendekati protein susu > caseine 

dan tanaman 

-       glycinine, kandungan Lycine dan trypthopan tinggi 

-       untuk unggas, sapi perah, babi pada babi> lemak lunak 

-       penyimpanan kacang kedele, kadar air < 15% 

-       bila diberikan: dipecah/digiling 

-       untuk sapi : tidak perlu dipanaskan dulu 

-       untuk unggas, babi: harus dipanaskan untuk menghilangkan faktor penurunan 

nilai pakan 

-       bila diberikan pada sapi dalam jumlah banyak perlu ditambah vitamin 

-       kedele yang telah ditumbuk tak dapat disimpan dalam iklim panas 

-       kedele mengandung: 

a.    trypsin inhibitor: 

Untuk mencegah aktivitas enzim pencernaan trypsin. Biji kedele mentah 

dipanaskan tetapi jangan terlalu panas dan Iama karena akan merusak asam 

amino essensial 

b.    urease : enzim yang dapat melepaskan amonia dan urea  kedele mentah 

sebaiknya tidak dibenikan ternak bersama urea 

-       hasil analisis: 

                   BK:88%               FE :16% 

                   PK: 38%              Abu : 5,8% 

                   SK:8%                 FIN :32%  

1.2.   Kacang tanah (Arachis hypogaea) 

-       diantara kekacxangan kacang tanah tertinggi kadar lemaknya 

-       harga mahal  jarang diberikan lemak  konsumsi manusia 

-       kacang tanah berjamur: toksik (beracun) 

Aflatoxin, dihasilkan oleh jamur Aspergilus flavus 4 ditandai kacang akan 

hilang warna 4 pucat/putih. 
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Jamur tumbuh pada temperatur 30-35 0C dan bila kedap air: kacang : > 9% 

bungkil: >15%  

Pencegahan: 

Saat panen jangan pecah/rusak dan segera dikeringkan  disimpan dalam 

kelembaban rendah 

                        BK:92%               EE :48% 

                        PK: 33%              Abu : 2,6% 

                        SK:1,8%              ETN:15%      

2.    Umbi/akar 

-       Pada kondisi segar kadar air: 80-90% 

-       Kandungan pati dan gula tinggi  sumber energi 

-       Kandungan serat kasar rendah, 

-       Kecernaan tinggi, 

-       Kandungan protein kasar rendah, berupa NPN  terutama yang masih muda/belum 

masak 

-       Kandungan Ca, P rendah 

-       Kandungan vitamin pada umumnya rendah, kecuali wortel yang tinggi kandungan 

vitamin A 

  

2.1     Ketela rambat (Ipomoea batatas) 

-       Bahan pakan ini mudah tercerna 

-       Merupakan sumber energi 

-       Pemberian segar pada babi 30-50% pengganti bebijian  

-       Pemberian kering pada babi 60% 

-       kering bisa untuk unggas asal disuplementasi dengan bahan pakan lain 

-       BK :40%                 EE: 1%   

PK: 5%                   Abu: 3%   

SK: 2%                   ETN:88% 

  

2.2.   Cassava (Manihot utilissima) 

-       penggunaan cassava sebaiknya diproses dulu misal dikeringkan gaplek, 

meskipun ada yang memberikan dalam keadaan segar. 

-       mengandung glukosida linamarin HCN, kulit mengandung HCN yang tinggi 

-       ada 2 varietas: 
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-       pahit: 0,02-0,03% HCN harus diproses 

-       manis < 0,01% HCN dapat diberikan mentah untuk komersial 

-       kadar HCN tak hanya tergantung dan vanietas, tetapi juga tanah 

-       HCN dapat dikurangi atau dihilangkan dengan: 

-       dikeringkan, diiris, direndam 

-       dapat digunakan untuk pakan babi, sapi, kambing, domba, dan unggas. 

           unggas 20% dalam ransum             babi 20-30%. 

  

Onggok :        merupakan hasil sisa pembuatan pati. 

Komposisi kimia onggok tergantung pada proses pengeringannya: pada musim 

hujan atau kemarau, penjemuran pakai alas atau tidak. 

       Komposisi kimia cassava segar: 

              BK: 30%           EE : 0,5%       

              PK: 2%             Abu :4%        SK: 2%                 ETN:85% 

  

2.3.   Kentang (Solanum tuberosum) 

-       untuk hampir semua ternak 

-       mentah direbus 

tidak palatable 

laksatif (pencahar) terjadi laksan (laxant) 

-       mengandung solanine : alkaloida dibagian lembaga dibuang dulu  

sapi perah: 15 kg/han mentah 

beef : 20 kg/han mentah 

babi : 5-6 kg/han rebus 

unggas 40% ransum rebus 

-       Komposisi kimia kentang dalam keadaan segar 

BK:24%                     EE :0,6% 

PK:12%                     Abu :5% 

SK:3%                       ETN :80% 

  

2.4.     Molases = tetes 

            Berasal dan hasil ikutan pembuatan gula tebu. 

    Tanaman tebu = Saccharum oificinarum 

-       analisis:        BK 78-86% 
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        gula 77% 

        abu 10,5% 

        PK 3,5% 

        Kandungan mineral tinggi, tetapi Ca dan P 

 

4.3. Bahan pakan asal hewan 

 Semua jenis bahan pakan ternak yang berasal dari golongan hewan. Adapun bahan-

bahan pakan tersebut adalah 

1.2. Tepung hewan 

-       bahan bakunya berasal dan sisa-sisa pemotongan ternak di rumah potong. 

-       sumber protein dan mineral. 

-       terutama untuk ternak unggas & babi. 

-       susunan nutrien bervariasi tergantung bahan bakunya. 

1.3. Tepung daging 

-       bahan bakunya seperti tepung hewan, sisa-sisa daging 

-       belum banyak diusahakan 

-       sumber protein dan vitamin B12, 

-       BK: 91,8%             EE :12,3% 

PK:  87,3%             Abu : 0,4% 

SK: -                       BETN: -  

1.4. Tepung darah 

-       bahan baku diperoleh dirumah potong 

-       sumber protein 

-       defisiensi isoleusine, arginine, methionine 

-       Ca dan P rendah 

-       volume darah ternak 7-9% BB 

-       pemakaian 2-3% dalam ransum 

-       BK : 90%                EE :1,8 

PK :  93,5%            Abu : 4,7% 

SK: -                        BETN: - 

  

1.5. Tepung daging tulang 

Dibuat dan ternak afkir dan suatu peternakan besar (Australia misalnya). 

Disamping itu ada tepung tulang kandungan gizi tergantung pada cara pengolahan: 
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hanya direbus atau dibakar. Apabila direbus kandungan PKnya masih,sedangkan bila 

dibakar hanya tinggal mineralnya. 

  

2.    Asal ikan 

2.1     Tepung ikan 

-       bahan baku ikan laut/tawar atau sisa-sisanya. 

-       kualitas tergantung macam ikan dan pengolahan 

-       kebanyakan untuk ransum unggas, tidak lebih dan 10% 

-       AA: arginine-glycine-leucine-valine 

-       komposisisi kimia tepung ikan 

-       BK: 84,6%              EE : 10,2% 

PK : 74,8%             Abu : 14,2%  

SK : 0,6%               ETN: 0,2% 

Kualitas tepung ikan ditentukan cara pengolahan, diekstraksi atau tidak. Hal ini 

disebabkan kandungan EE bahan bakunya bervariasi. 

  

Tipe ikan 

a.    Low oil â?? low protein  

 < 5%          < 15% 

b.    Low oil â?? high protein 

<5%            15-20% 

c.    Low oil â?? very high protein 

< 5%           > 20% 

d.    Medium oil â?? high protein 

5-15%         < 15% 

e.    High oil â?? low protein 

> 15%         < 15% 

Sebagai contoh kandungan gizi ikan paus setelah diambil minyaknya 

Macam bahan               PK (%)            EE (%)             Abu (%) 

Daging                          80-65                 3-5                   2-3 

Daging & tukang           45-65               10-16               20-30 

Tulang                          18-25                  >                   55-65 
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2.2. 1. Fish meal (ikan rucah) 

Umumnya merupakan ikan rucah (ikan kecil-kecil yang ikut tertangkap oleh nelayan) yang 

kemudian dikeringkan 

Ikan mengandung lemak /asam lemak ikatan rangkap yang cukup tinggi sehingga mudah 

teroksidasi dan mudah tengik 

Lemak dalam pakan berfungsi sebagai sumber energi bagi ikan dan sumber asam lemak 

esensial.  

Asam lemak esensial bagi ikan laut adalah kelompok n-3 HUFA.  
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Sumber: dmv5.blogspot.com/2010 

 Tepung udang 

Tepung udang kebanyakan bahan baku berasal dan kepala dan kulit udang, 

udang laut atau tawar 

-       tepung udang jarang tersedia 

-       kepala udang Â± 44 % seekor udang 

-       kandungan mineral tinggi 

-       Komposisi kimia tepung udang 

-       BK : 85,6%             EE : 3,2% 

PK : 54,20/o           Abu : 29,3% 

SK : 13,3%             ETN: - 

Protein kasar kepala udang mengandung Chitin  yang oleh enzim 

Pencernaan. 

Tercerna oleh enzim chitinase (diduga diproduksi oleh mikrobia numen) udang 

keseluruhan (whole) mengandung Â± 10% chitin. Kepala dan cangkang mengandung 

Â± 50% chitin 
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  tepung ikan 

Sumber: dmv5.blogspot.com/2010 

2. Bahan pakan sisal hasil pertanian 

3. Bahan pakan sisa hasil industry 

 

Bungkil 

Bungkil adalah hasil ikutan prosesing biji-bijian khususnya kacang-kacangan setelah 

diambil minyaknya. 

 yang tertinggal: protein kasar (PK)  

     serat kasar  

     beberapa pati 

     mineral 

 kandungan protein kasar (PK) bungkil lebih tinggi daripada bahan asalnya.  

Protein kasar bungkil asal kacang-kacangan lebih baik daripada asal biji-bijian 

(cerealia). 

Kualitas bungkil tergantung prosessing (banyak sedikitnya minyak yang 

tertinggal), serta kemurnian bahan asal. 

  tergantung pada pengolahan 

-       pengepresan (mekanik)  hidrolik atau manual atau 

-       pakai pelarut lemak (solvent)  

 2.1.  Bungkil kacang tanah (Arachis hypogaea) 

-       bungkil kacang tanah merupakan hasil ikutan pabnik minyak kacang tanah 

hanya daerah-daerah tertentu penghasil minyak/bungkil kacang tanah 

-       media yang baik untuk tumbuhnya Aspergilus flavus  aflatoxin B & G 

(Blue dan Green) yang paling hebat: B  bersifat karsinogenik 

-       pada babi disebut mikotoksin  

-       kulit pucat 

-       nafsu makan turun 

-       enzim alkali fosfatase dalam serum naik  dapat mereduksi 

konsentrasi vitamin A dalam hati  hati pucat (diskolorisasi) defisiensi 

lysine , selain untuk bahan pakan babi juga untuk sapi dan unggas 

-       komposisi kimia bungkil kedele 

BK:84,3%                    EE :12,5% 

PK:40,1%                    Abu :6,2% 
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SK: 8,3%                     BETN: 32,9%  

2.2.  Bungkil kedele (Glysine soya, Glycine max) 

-       hasil ikutan pabrik minyak kedelai 

-       terbaik kualitasnya diantara macam bungkil karena kandungan asam amino 

glycine 

-       daerah-daerah tertentu penghasil bungkil 

-       untuk ternak babi lebih baik dimasak lebih dahulu 

 dapat menyebabkan lemak lembek bila diberikan > 10% dalam ransum 

  anti trypsin 

  hemoglutinin  aglutinasi (penggumpal) sel darah merah (in vitro) 

komposisi kimia bungkil kedele 

BK: 84,8%       EE :5,2% 

                        PK: 46,7%       Abu : 7,4% 

SK:  7%           BETN:33,7%  

2.3.    Bungkil kelapa (Cocos nucifera) 

-       hasil ikutan ekstraksi daging kelapa kering (kopra) 

-       lebih mudah didapat 

-       defisiensi lysin  

-       minyak Â± 1-22% 

-       1000 kelapa   180 kg kopra 

110 kg minyak 

55 kg bungkil 

-       terlalu lama disimpan dan >> minyak  dapat terjadi ketengikan (ransiditas) 

 diarhe 

-       lemak susu tinggi 

-       untuk sapi 1,5-2 kg/hari 

-       untuk ransum babi tidak lebih dari 20% 

Bila lebih perlu perhitungan yang lebih teliti dalam menyusun ransum  

lemak tubuh lembek 

-       komposisi kimia bungkil kelapa 

            BK: 89,2%                   EE :13,9% 

            PK:20,8%                    Abu :5,1% 

            SK: 17,3%                   BETN :43,9%  
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2.4.    Bungkil kelapa sawit atau palm kernel cake (Elaeis guineensis) merupakan hasil ikutan 

pabrik minyak sawit 

-       banyak terdapat di Sumatra 

-       ada 2 macam bungkil kelapa sawit: 

1.    bungkil kelapa sawit berikut kernelnya 

2.    bungkil inti sawit 

-       untuk sapi perah dan babi susu lemak tubuh keras 

-       komposisi kimia bungkil kelapa sawit 

BK: 89,6%                     EE :10,6% 

PK:19,7%                       Abu :4,8% 

                 SK: 25,8%                      BETN: 39,1%  

2.5.  Bungkil biji kapok (Ceiba pentandra) 

-       1 pohon Â± 500 buah (umur Â± 7 tahun) 

-       tak mengandung gossypol tetapi mengandung cyclopropenoid 

-       ayam  2 % dalam campuran ransum bila> 2 %  laju pertumbuhan turun, 

daya tetas telur turun 

-       Komposisi kimia bungkil biji kapok 

BK:83,9%                    FE :6,7% 

PK:      32,6%              Abu : 8,3% 

SK: 30,2%                   BETN: 22,2%  

2.6.  Bungkil wijen 

-       Kandungan PK tinggi 

-       Jarang diberikan ternak, tetapi untuk manusia 

-       Baik untuk ternak sapi dan babi, tetapi untuk babi dapat menyebabkan lemak 

tubuh menjadi lunak. 

-       Komposisi kimia: 

BK 93,5%              SK 6,5%                EE 13,5% 

PK 42,4%              Abu 12,8%             ETN 24,8  

2.7.   Konsentrat protein daun (Leaf concentrate protein) 

Diperoleh dengan jalan menggiling daun dan mengepres hasil gilingan daun 

sampai keluar airnya. Diamkan dan akan terjadi penjendalan, keringkan dan giling. 

Kandungan PK sampai 40% dapat sebagai subsitusi tepung ikan. 

1. Bulu 
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Hasil bulu ± 6% dan poultry dapat digunakan sebagai sumber protein. Protein bulu 

disebut: keratin mengandung 14-15% cystine, sangat sukar larut dan dicerna 

 dihidrolisis dulu, dimasak dengan menggunakan Autoclav dengan tekanan uap 

15-20 lb selama 1 jam (345kPa) 

 dikeringkan dan digiling  kecernaan mencapai 70-80 %  

Autoclaving menurunkan cystyne sampai 5-6 %  

defisien: lysine, methionine, tryptophan  

Komposisi kimia bulu yang telah dihidrolisis 

BK:93%                    FE :3,9%                      EIN:0,5% 

PK:91,4%                  Abu:3,8%                     SK:0,4% 

  

2. Limbah pemotongan ternak, 

2.1     lsi rumen 

Limbah pemotongan ternak ruminansia lsi rumen sapi berat 350 kg sekitar 30 

kg. 

 dikurangi kadar air untuk dibuat silage atau dikeringkan , dapat diprec, 

filtrat dikeringkan untuk pakan unggas, residu (ampas untuk pakan ruminansia.) 

  

2.2.   Hasil sisa peternakan ayam hasil dan peternakan ayam ada dua: 

a.    Kotoran ayam, dikenal dengan istilah poultry manure, dikeringkan dapat untuk 

campuran makanan ternak, dikenal dengan istilah dried poultry manure (DPM) 

b.    Kotoran ayam bercampur bulu dll, dikenal dengan istilah poultyry waste, 

dikeningkan untuk campuran makan ternak, dikenal dengan istilah dried poultry 

waste (DPW). 

  

3. Single Cell Protein 

Merupakan protein (biomass) yang diproduksi cepat per satuan waktu. 

Jenis                        Waktu Produksi (2 X biomass) 

Yeast/bacteri                 1/3   - 2 jam 

Algae (gangang)            1      - 24 jam 

Rumput                          I      - 2 minggu 

Ayam pedaging              2     - 4 minggu 

Babi growing                 4      - 6 minggu 
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Sapi growing                 4      - 8 minggu 

N anorganik (NPN) + Sumber energi (KH non struktural)  protein (N organik) 

4. Bahan pakan konvensional 

5. Bahan imbuhan pakan (feed additive) 
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BAB V. PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PAKAN DAN 

HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS 

 

Selama berabad-abad, kaum laki-laki dan perempuan telah menggiling, memecah, 

merebus, memasak, membuat pellet dan mengukus biji-bijian mentah dan mereka telah 

melakukan ini untuk 2 alasan : 

• Meningkatkan kecernaan dan  

• Mengurangi resiko kolik, diare dan laminitis.  

Jika butir yang tidak tercerna memasuki usus besar, mereka cepat difermentasi untuk 

menghasilkan asam laktat dan propionat yang menekan nafsu makan dan merangsang untuk 

mengunyah kayu. Kuda lebih suka untuk mengunyah kayu, fitting stabil dan tidur jika kadar 

asam tubuh meningkat. Hal ini mungkin sebagian karena fakta bahwa mengunyah 

merangsang produksi air liur. Air liur kaya akan bikarbonat dan karena itu memiliki efek 

menetralkan pada saat asam meningkat tingkat.  Mengunyah kayu dan  tidur merupakan jenis 

'antasida' atau kuda 'quickeze' – mengurangi ketidaknyamanan perut asam - karena dengan 

mengunyah jadi ringan. Propionat dan laktat adalah asam kuat dan menghasilkan perubahan 

dalam ekosistem  dari sekum dan usus besar akan berubah menjadi kolam renang yang 

menghijau jika pH tidak berada dalam kisaran yang sempit. Perlakuan tertentu untuk 

melindungi pencernaan dalam hal ini usus kecil menawarkan keuntungan besar untuk 

kesehatan dan performa. Gandum, bunga matahari dan tanaman lain yang tumbuh di kotoran 

kuda adalah bukti bahwa biji-bijian mentah yang cukup resisten terhadap pencernaan. Ada 

variasi yang sangat luas sejauh mana butiran dapat dicerna misalnya, oat yang lebih mudah 

dicerna daripada jagung, jagung yang lebih mudah dicerna daripada barley. Sejauh mana 

butir yang dicerna bervariasi dengan jenis biji-bijian, metode pengolahan, ukuran makan, dan 

waktu transit melalui usus kecil dan efisiensi enzim pencernaan. Tingkat dimana pengolahan 

meningkatkan kecernaan tergantung pada   metode yang digunakan. Lamanya perlakuan fisik 

seperti menggiling, mendidih dan pelleting hanya memiliki efek marjinal  pada pencernaan. 

Kemajuan terbaru dari teknologi pakan telah menghasilkan metode yang lebih maju 

dalam proses pengolahan padi-padian yaitu; mikronisasi dan penguapan ekstrusi. Mikronisasi 

adalah proses memasak infra merah.Pemanasan internal yang cepat dari padi-padian 

menyebabkan granul pati membengkak, retak dan membentuk gelatin. 

Micronization adalah perlakuan pilihan untuk barley - memperbaiki pencernaan dari 

sekitar 20% selama digiling dan 48% selama  dikukus atau direbus - lebih dari 90% selama 
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mikronisasi. Biji-bijian seharusnya hanya dimasak dengan adanya air untuk meminimalkan 

risiko kerusakan panas untuk protein dan minyak. Uap-ekstrusi mencapai tujuan ini dan 

sangat bermanfaat untuk bahan pakan energi tinggi, meningkatkan pencernaan jagung dari 

sekitar 30% sampai lebih dari 90%. Sulit untuk menghitung beberapa keuntungan tidak 

langsung dari uap-ekstrusi dan micronization, seperti penyimpanan berkurang ruang 

stabilitas, peningkatan pakan, penghancuran racun, hama serangga dan bakteri patogen dan 

menghindari tingkat pati tinggi di sekum dan usus besar.  

Formulasi pakan adalah proses mengukur jumlah bahan pakan yang perlu disatukan, 

untuk membentuk campuran pakan yang seragam yang memasok semua kebutuhan gizi 

mereka. Jumlah biaya pakan kurang lebih 70% dari total biaya produksi untuk sebagian besar 

unggas dan ternak lainnya, maka pengembaliannya dimaksimalkan melalui penggunaan diet 

yang memadai. 

Formulasi pakan adalah operasi sentral dalam produksi unggas, memastikan bahwa 

bahan pakan secara ekonomis digunakan untuk pertumbuhan optimum ayam. Hal ini 

membutuhkan pengetahuan yang baik pada unggas dan bahan pakan. Sebagian besar petani 

skala unggas tergantung pada pabrik pakan komersial untuk feed mereka, untuk meniadakan 

kebutuhan untuk melakukan formulasi sendiri atau persiapan pakan. Oleh karena itu penting 

bahwa formulasi yang akurat, untuk memastikan sejumlah besar ternak yang tidak 

terpengaruh. 

Formulasi pakan adalah membutuhkan ilmu dan seni, membutuhkan pengetahuan 

terhadap jenis pakan dan ternak, dan dibutuhkan kesabaran dalam menyusun suatu formula 

ransum. Formulasi khas menunjukkan jumlah masing-masing bahan yang harus dimasukkan 

dalam diet, dan kemudian memberikan konsentrasi nutrisi (komposisi) dalam makanan. 

Komposisi nutrisi dari diet akan menunjukkan kecukupan diet untuk kelas tertentu dari 

unggas untuk yang dipersiapkan (misalnya lapisan telur, daging atau ayam peternak). Hal ini 

umum untuk menampilkan isi energi dan protein diet tetapi informasi yang komprehensif 

pada konsentrasi unsur-unsur mineral dan asam amino juga dapat diberikan. Karena lisin 

merupakan asam amino kunci untuk unggas, konsentrasi asam-asam amino lainnya mungkin 

terkait dengan itu. Karena beberapa nutrisi mengganggu pemanfaatan nutrisi lainnya, 

hubungan antara nutrisi, terutama asam amino, juga menunjukkan jika masing-masing nutrisi 

akan digunakan secara efisien. 

 

5.1.Proses mekanik 
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5.1.1. Penggilingan 

5.1.2. Rolling 

5.1.3. Crimping 

 

5.2.  Pembuatan pellet/cubs 

 Proses pelleting dari pakan yaitu dengan mendorong lembut melalui lubang di pelat 

logam untuk membentuk pelet padat yang kemudian dipotong dengan ukuran yang telah 

ditentukan. Mesin yang telah dikembangkan untuk tujuan tersebut sekarang sangat beragam 

dalam desain dan ada banyak kontroversi antara produsen peralatan yang berbeda untuk jenis 

yang paling efektif. Pelleting adalah kunci untuk produksi pakan bernutrisi kualitas tinggi 

karena mereka memastikan bahwa formulasi pakan dalam jumlah yang benar untuk semua 

yang memakannya. Setiap gigitan pelet akan memiliki formulasi yang dirancang sama 

memastikan semua saham adalah pakan sebagaimana dimaksud. 

 Kebanyakan pabrik pelet sekarang memiliki unit pendingin satu atau lebih dipasang 

di atas mereka di mana cairan seperti air dan molase dapat ditambahkan untuk meningkatkan 

pelletability. Air kadang-kadang ditambahkan dalam bentuk uap yang melembutkan pakan 

dan gelatinasi sebagian kandungan pati bahan, sehingga pellet lebih kuat (dan untuk aquafeed 

lebih stabil dalam air). 

 

5.3. Pemasakan 

5.4. Fermentasi 

 

Sebuah pabrik pakan adalah investasi yang sangat besar dan pembeli baru sering dapat 

kewalahan oleh berbagai jenis mesin yang dibutuhkan, proses dan menggunakan masing-

masing ini. Mesin / peralatan, dan komponen dan bagian dari mesin / peralatan Dalam istilah 

kami, kami mencoba memberikan informasi ini untuk pengguna baru untuk bisa 

mendapatkan pengenalan cepat dan sederhana untuk proses penggilingan pakan. 

Diagram di bawah menunjukkan panduan kasar untuk tata letak pabrik pakan. Ini pabrik 

pakan bisa berkisar dari mana saja dari 2t / jam hingga 10 t / h. Pegang mouse Anda ke 

bagian untuk melihat nama itu, dan klik pada bagian untuk pergi ke bagian yang sesuai dari 

pabrik pakan kami peralatan glossary. 
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BAB  VI  KEBUTUHAN TERNAK ATAS JENIS, UMUR DAN FUNGSI-FUNGSI HIDUP 

 

6.1. PERTUMBUHAN 

Pertumbuhan murni mencakup pertambahan dalam bentuk dan berat jaringan-jaringan 

pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, otak, dan semua jaringan tubuh lainnya 

(kecuali jaringan lemak), dan alat-alat tubuh. dari sudut kimiawi perumbuhan murninadalah 

suatu penambahan jumlah protein dan zat-zat mineral yang tertimbun dalam 

tubuh.penambahan berat akibat penimbunan lemak atau penimbunan air bukanlah 

pertumbuhan murni. 

 Semua bagian dari tubuh hewan tumbuh dengan cara yang teratur. Kaki dan 

tangan (pada manusia) tumbuh sebanding dengan tinggi dan panjang tubuh. Akan tetapi kepal 

tumbuh lebih lambat daripada anggota badan. Meskipun demikian terdapat suatu variasi yang 

luas dalam ukuran dan perbandingan tubuh di dalam spesies. Misalnya saja kuda Australia 

jauh lebih besar dari pada kuda local. Juga di dalam berbagai bangsa, terdapat variasi yang 

besar sekali mengenai ukuran dan berat di antara individu masing-masing. 

 Meskipun berbagai bagian tubuh tubuh secara teratur, tubuh tidak tunbuh 

sebagai suatu kesatuan, karena berbagai jaringan tumbuh dengan laju yang berbeda dari lahir 

sampai dewasa. Misalnya saja urat daging, jantung, dan jaringan tubuh, berturut-turut 

memperlihatkan kenaikan sebesar 45 sampai 50 kali, 12 sampai 15 kali, dan 20 sampai 22 

kali; masing-masing dalam bentuk dan berat jika dibandingkan dengan otak yang 

memperlihatkan pembesaran sapi 3 sampai 4 kali. Pada hewan vertebrata, kepala dan otak 

tumbuh cepat pada waktu umur muda. Lagi pula kakinya dapat tumbuh memanjang lebih 

cepat dari pada keseimbangan tubuhnya. Misalnya saja, anak kuda mempunyai kaki yang 

panjang dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. 

 

1. Sel  Merupakan Satuan Pertumbuhan 

 Pertumbuhan dapat terjadi dengan penambahan jumlah sel, disebut hyperplasi 

dan dapat pula terjadi dengan penambahan ukurannya, disebut hypertrophy. Pada kehidupan 

embrio, kedua proses tersebut terjadi pada semua sel. Pada individu dewasa dapat ditemui 

tiga macam sel, yaitu: 
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1. sel permanen yang terdapat di urat syaraf. Sel tersebut tidak membagi lagi jauh 

sebelum individu dilahirkan dan jumlahnya tidak bertambah sesudah individu 

dilahirkan; 

2. Sel stabil, yang terus membagi dan bertambah jumlahnya selama pertumbuhan akan 

tetapi pembagiannya berhenti dan jumlah menjadi tetap bila invidu menjadi dewasa. 

Sel tersebut merupakan sel pada sebagian besar alat-alat tubuh. 

3. Sel labil, terdiri dari jaringan-jaringan epitel dan epidermis, yang terus membagi dan 

bertambah dalam bentuk sepanjang kehidupan. Pada individu dewasa, prosesnya 

hanya terbatas pada pergantian sel-sel yang telah using. Ketiga macam sel tersebut 

mengalami hypertrophy selama pertumbuhan dan beberapa daripadanya dapat 

membesar sesuai dengan kebutuhan faal tertentu. Misalnya saja pembesaran urat 

daging dapat ditingkatkan dengan cara latihan. Sel ginjal individu dewasa dapat 

mengalami pembesaran bila ginjal tersebut bekerja berat. Kesanggupan sel individu 

dewasa untuk mengalami hypertrophy berkurang dengan bertambahnya umur. 

 

2. Periode Pertumbuhan 

Pertumbuhan pada ternak mamalia dapat dibagi dalam dua periode utama: 

1. prenatal dan 

2. postnatal. 

Pertumbuhan prenatal 

Periode pertumbuhan tersebut berlangsung antara waktu ovum dibuahi dan si anak 

lahir. Hanya 21 hari diperlukan bagi telur ayam umtuk berkembang menjadi anak ayam yang 

sempurna. Bagi ternak mamalia dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi perkembangan 

prenatal ini. 

 Individu baru tersebut adalah hasil dari gabungan sprema dan ovum yang 

membentuk satu sel dengan jumlah kromosom-kromosom yang diploid. Setengah dari 

pasangan kromosom berasal dari si ayah dan setengahnya lagi dari si ibu. Sel tunggal yang 

telah dibuahi membagi membentuk 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, dan seterusnya, 

mengikuti suatu pola yang tiap sel induk menghasilkan sel anak dan keduanya masing-

masing sanggup membelah membentuk dua sel baru. Ova dan sperma tidak mempunyai 

kekuatan untuk bergabung, hdup, dan bertambah jumlah selnya. 
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 Sel-sel somatik yang dibentuk dari pembelahan telur yang dibuahi mempunyai 

kekuatan yang bergabung untuk tumbuh dengan cara hyperplasia. Kekuatannya untuk 

berkembang biak berhenti bila sel-sel tersebut menghasikan sel-sel yang ebih tinggi 

diferensiasinya. Sebagai misal, sel darah merah yang dewasa kehilangan nukleusnya bila 

tersebut masuk peredaran darah, akan tetapi sitoplasmanya dipengaruhi dengan hemoglobin 

yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai bagian dari tubuh. Sel darah merah mati 

setelah kurang lebih 120 hari dalam peredaran darah akan tetapi sumsum tulang meneruskan 

membuat penggantinya. Sel-sel kulit timbul dari apisan kembaga kulit. Keratin bertimbun 

dalam sitoplasmanya. Sel-sel tersebut kehilangan nukleusnya dan kehilangan kekuatan untuk 

tumbuh. Hasil akhir deferensiasi tersebut adalah kematian sel. Jadi di dalam tubuh bila 

berbagai sel menunaikan fungsinya yang mengakibatkan kesanggupannya untuk membelah 

hilang, maka sel-sel lain harus membelah dan bertambah jumlahnya untuk menggantikan sel-

sel yang telah rusak. 

 Laju pembagian sel pada ovum yang baru dibuahi bervariasi pada berbagai 

spesies. Jumlah sel dalam ovum kelinci yang telah dibuahi lebih kurang 32 buah dalam waktu 

40 sampai 50 jam setelah perkawinan. Pada babi, ovum yang telah dibuahi ada dalam 

keadaan 2 sampai 4 sel pada waktu setelah kawin. 

 Ovum yang telah dibuahi dan berkembang, segera mengalami proses 

diferensiasi (pertumbuhan dan organisasi dari sel, membentuk struktur khusus). Disini sel 

induk menghasilkan berbagai sel anak, seperti misalnya sel otak dan jantung. Proses tersebut 

tidak dapat kembali, dengan arti kata bahwa sel otak tidak dapat diubah kembali menjadi sel 

telur. Lebih banyak alat-alat tubuh akan terbentuk bila perkembangan ovum berjalan terus 

sampai semuanya menjadi lengkap. Sesudah itu diferensiasi selanjutnya berhenti. Organisasi 

dari berbagai sel yang membelah kedalam alat-alat-khusus disebut morfogenesis atau 

organogenesis. Hal ini berarti bahwa sel yang telah mengalami diferensiasi harus membuat 

struktur proten dan enzim-enzim baru. Bagaimana caranya sel memperoleh instruksi untuk 

mengadakan diferensiasi menjadi sel-sel tubuh, belumlah diketahui, akan tetapi proses 

tersebut telh diulang berkali-kali. Alat tubuh dibentuk dalam urutan yang teratur. Bagian 

kepala dari embrio berkembang sebelum ekornya. Cephalochordial berkembang sebelum 

alat-alat lainnya. 

 Pertumbuhan prenatal pada ternak mamalia berlangsung dalam kecepatan 

yang berbeda di antara spesies yang berbeda. Babi misalnya membutuhkan hanya 110 sampai 
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115 hari di dalam uterus induknya dibandingkan dengan 335 sampai 345 hari bagi anak kuda. 

Sedangkan bayi manusia ada didalam uterus ibunya selama kurang lebih sembilan bulan. 

 

Pertumbuhan Postnatal (Pertumbuhan setelah lahir) 

 Pertumbuhan biasanya mulai perlahan-lahan kemudian berlangsung lebih 

cepat dan akhirnya perlahan-lahan lagi atau sama sekali berhenti. Pola tersebut menghasilkan 

kurva pertumbuhan yang berbentuk sigmoid (S). Jalannya pertumbuhan setelah lahir pada 

semua spesies ternak mamalia pada umumnya hampir sama.  

 Laju pertumbuhan dari lahir sampai disapih sebagian besar dapat dipengaruhi 

oleh jumlah susu yang dihasilkan si induk dan dipengaruhi pula oleh kesehatan si individu. 

 Kekurangan zat makanan memperlambat puncak pertumbuhan urat daging dan 

memperlambat laju penimbunan lemak; sedangkan makanan yang sempurna mempercepat 

terjadinya puncak dari keduanya. Bangsa di dalam spesies bervariasi dalam laju 

kedewasaannya, seperti halnya individu ini dalam bangsa. 

 

3. Makanan dan Pertumbuhan 

 Meskipun hewan tingkatan tinggi, termasuk hewan ternak, mempunyai 

susunan faali yang sangat kompleks, seperti susunan kelenjar endokrin dan susunan syaraf 

pusat, ia tidak sanggup membuat berbagai zat yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. 

Zat-zat tersebut harus diperoleh dari sumber-sumber di luar tubuhnya.  

 Pada waktu fetus mulai tumbuh di dalam uterus, ia memperoleh zat-zat 

makanan dari induknya. Bila zat-zat makanan dari si induk sangat tidak mencukupi selama 

kebuntingan, maka berat badan si anak pada waktu dilahirkan akan subnormal dan 

kekuatannya akan berkurang. Kekurangan vitamin dan mineral  dalam ransum induk selama 

kebuntingan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kekuatan si anak tapi tidak 

memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap berat lahir. Kekurangan kekuatan pada 

umumnya diikuti oleh kematian si anak pada waktu dilahirkan atau saat sesudah dilahirkan. 

Berat lahir yang ringan tidak berpengaruh terhadap bentuk dewasa bila zat-zat makanan 

diberikan serba cukup setelah dilahirkan. 

 Pengaruh kekurangan makanan setelah dilahirkan terhadap bentuk dewasa 

tergantung pada:  
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1. umur pada waktu kekurangan makanan tersebut terjadi; 

2. lamanya kekurangan makanan tersebut berlangsung; 

3. macamnya kekurangan makanan (energi, vitamin, atau defisiensi lainnya) yang 

dialami. Suatu ransum yang cukup jumlah energinya tapi tidak cukup vitamin dan 

mineralnya, dapat mengakibatkan kekurangan makanan. 

 

4. Determinasi Nilai Biologis 

 Nilai gizi suatu protein dapat ditentukan dengan member ransum hewan 

percobaan di laboratorium. Yang dimaksud dengan nilai biologis protein adalah persentase 

protein dalam makanan yang dicerna oleh hewan  percobaan dan jumlah yang digunakan 

untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Dalam percobaan semacam itu, feses dan urin yang 

dikeluarkan tubuh hewan dikumpulkan secara teliti dan dianalisis untuk mendapatkan jumlah 

protein yang ditimbun dalam tubuh. Suatu bahan makanan yang mempunyai nilai biologis 

100% adalah suatu bahan makanan yang protein-dapat-dicerna yang dikandungnya, 

digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Bahan makanan jarang yang mempunyai 

nilai biologis 100%. Beberapa bahan makanan mempunyai nilai biologis 80 sampai 90 persen 

dan bahan makanan tersebut digolongkan sebagai sumber bahan makanan yang mengandung 

protein yang berkualitas tinggi. Nilai biologis yang rendah menunjukkan kualitas protein 

yang rendah dalam bahan makanan atau hanya sejumlah kecil protein yang dapat digunakan 

untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Perhitungan nilai biologis secara sederhana dapar 

diperlihatkan sebagai berikut: 

Jumlah pengambilan N – (N feses + N urin)  X100 = nilai biologis 

 Jumlah pengambilan N – N feses 

Jelas bahwa data unutk perhitungan semacam itu dapat diperoleh dari percobaan 

keseimbangan nitrogen. Kadar protein yang diberikan dalam ransum harus cukup banyak 

sehingga pertumbuhan yang diperoleh adalah hasil dari keseimbangan positif. Kadar potein 

tersebut tidak boleh melampaui jumlah yang diperlukan untuk menyebabkan pertumbuhan 

maksimum, karena pengambilan yang berlebihan akan dirombak dan dikeluarkan dari tubuh 

dan karenanya memberikan nilai biologis yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. 

Disamping itu perlu pula adanya bahan makanan bukan nitrogen yang cukup sehingga zat 

protein tidak akan digunakan sebagai sumber energi. Zat-zat lainnya perlu pula tersedia 

dalam jumlah yang cukup. 
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6.2.REPRODUKSI 

 Reproduksi adalah suatu proses yang rumit pada semua spesies hewan. Rumit 

karena reproduksi tergantung dari fungsi yang sempurna bagi proses-proses biokimia pada 

sebagian besar alat tubuh. Ovulasi, estrus, kebuntingan, kelahiran, dan laktasi, semuanya 

tergantung pada fungsi yang sempurna dari berbagai hormon dan alat tubuh. Setiap 

abnormalitas dalam anatomi atau fisiologi alat reproduksi mengakibatkan menurunnya 

fertilitas atau dapat menyebabkan sterilitas. 

1. Pentingnya Kadar Makanan 

 Faktor makanan memainkan peranan penting dalam berbagai peristiwa faali 

yang terjadi dalam mencapai dewasa kelamin dan proses-proses reproduksi.  

 Kekurangan makanan memperlambat kedewasaan pada hewan jantan maupun 

betina dan dapat pula menyebabkan perubahan degenerasi dalam alat-alat kelamin setelah 

alat-alat tersebut berkembang. Bila hewan yang kekurangan zat makanan bunting, maka 

pengambilan zat makanan oleh embrio yang sedang tumbuh akan merusak badannya. 

Kematian fetus di dalam uterus atau kelahiran anak yang lemah dapat terjadi. Pada hewan 

jantan, kekurangan makanan menurunkan jumlah dan kekuatan spermatozoa dan dapat 

menghentikan spermatogenesis. 

2. Kebutuhan Zat-zat Makanan Bagi Hewan Betina untuk Reproduksi 

 Penting agar ransum untuk hewan bunting mengandung cukup protein, 

mineral, dan zat-zat makanan tersebut terutama diperlukan untuk perkembangan anak yang 

belum dilahirkan. Defisiensi zat-zat makanan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh yang 

serius. 

 Kebutuhan selama kebuntingan adalah lebih sedikit dari kebutuhan untuk 

produksi susu. Kebutuhan protein terbesar terdapat pada sepertiga bagian terakhir dari 

kebuntingan. Pada waktu ini pertumbuhan fetus paling cepat. Sampai pada saat tersebut tidak 

perlu memberikan labih banyak makanan daripada yang diperlukan pada hewan bunting itu. 

 Penyediaan protein untuk hewan bunting tidak hanya perlu cukup dalam 

jumlah akan tetapi protein tersebut harus pula berkualitas baik. Sapi susu, sapi daging, 

ataupun kuda, pada umunya tidak perlu diperhatikan kualitas proteinnya. Sebaliknya pada 

babi yang bunting, kualitas protein sama pentingnya seperti halnya jumlah protein. 
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Penelitian-penelitian dengan hewan-hewan percobaan memperlihatkan bahwa kekurangan 

protein atau kekurangan salah satu asam amino dapat menimbulkan berhentinya estrus atau 

masa birahi. Jumlah kalsium dan fosfor yang cukup diperlukan pula untuk berhasilnya 

reproduksi, di samping zat-zat mineral jarang seperti iodium, ferum, kuprum, dan kobalt. 

 Pemberian vitamin A yang cukup, yang biasanya diperoleh dari karoten, 

sangat dibutuhkan untuk hewan bunting. Kekurangan vitamin Atidak hanya merugikan anak 

yang belum dilahirkan, akan tetapi juga akan mengakibatkan susu induk bahkan 

kolostrumnya defisien tehadap vitamin A. 

3. Zat-zat Makanan yang Ditimbun dalam Fetus 

 Jumlah zat-zat makanan yang tepat yang terdapatdalam fetus pada waktu 

dilahirkan tidak begitu besar. Anak hewan pada waktu dilahirkan tinggi kandungan airnya. 

Anak sapi yang baru dilahirkan mengandung 71 sampai 75 persen air. Hal ini 

memperlihatkan mengapa hewan yang bunting tidak memerlukan zat-zat makanan dalam 

jumlah yang begitu besar, juga selama bagian terakhir dari kebuntingan, seperti yang 

diperlukan untuk menghasilkan susu yang baik. 

 

4. Kebutuhan Makanan untuk Produksi Telur 

 Berbeda dengan mamalia yang memberi makanan embrionya di dalam 

tubuhnya, melahirkan anaknya, dan memeliharanya, maka unggas menghasilkan telur yang 

mengandung cukup zat-zat makanan untuk perkembangan embrionya di luar tubuh dan tidak 

membutuhkan makanan khusus setelah menetas. Telur mempunyai komposisi zat-zat 

makanan khusus setelah menetas. Telur mempunyai komposisi zat-zat makanan sebagai 

berikut: air 66 persen; protein 13 persen; lemak 10,5 persen; abu 10,5 persen. Gambaran 

tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan protein dan terutama zat-zat mineral adalah besar. 

Juga dibutuhkan berbagai vitamin. Telur mengandung kurang lebih 2 gram kalsium dan 0,12 

gram fosfor. Hampir semua kalsium terdapat dalam kulit telur, sebagian besar terdiri dari 

kalsium karbonat. Fosfor terdapat dalam kuning telur, bergabung dengan protein. 

 

5. Pengaruh Ransum terhadap Nilai Gizi Telur 

Meskipun kadar mineral telur, kecuali untuk iodium dan mangan tidak dipengaruhi 

oleh macamnya ransum, ada pengaruh yang nyata dalam berbagai zat vitamin, terutama untuk 
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vitamin A, D, dan riboflavin. Macam ransum yang akan menghasilkan produksi telur dan 

daya tetas telur yang baik adalah juga ransum yang menghasilkan telur denga nilai gizi tinggi 

untuk konsumsi manusia. 

6. Fisiologi dan Reproduksi 

Alat-alat kelamin mencapai perkembangan yang maksimal dan mulai bekerja pada 

umur yang berbeda pada berbagai spesies, bangsa, dan makanan individu. Perkembangan 

alat-alat kelamin tersebut adalah suatu proses bertahap yang diawali oleh sekresi kelenjar 

pituitary suatu kelenjar yang juga menghasilkan suatu zat yang mengawasi pertumbuhan 

badan. Nyatanya kelenjar tersebut tidak dapat menghasilkan kedua sekresi secara maksimal 

pada waktu yang sama. Jadi perkembangan alat kelamin berjalan lebih cepat, bila laju dari 

pertumbuhan menurun. Alat-alat tersebut mulai berfungsi sebelum pertumbuhan badan 

menjadi sempurna. Bila kesanggupannya  untuk berfungsi langsung digunakan maka terjadi 

pengaruh yang buruk terhadap perkembangan tubuh karena adanya pergeseran yang tidak 

seimbang pada sekresi kelenjar pituitarari dari pertumbuhan tubuh ke aktivitas kelamin. 

7. Produksi Spermatozoa 

Kedewasaan kelamin pada hewan jantan ditandai oleh perkembangan testis yang 

sempurna dari testis dan produksi sperma hidup yang dapat bergerak bila dicampur dengan 

sekresi dai berbagai alat tubuh.  

Kekurangan makanan dapat menyebabkan produksi sperma berhenti sama sekali. 

Yang sering terjadi ialah berkurangnya volume sperma yang diproduksi dan berkurangnya 

kekuatan dan pergerakannya dengan akibat gagalnya konsepsi meskipun si betina sangat 

subur. 

8. Ovulasi dan Fertilisasi 

Ovulasi dapat dirangsangpada hewan betina yang belum dewasa-kelamin dengan cara 

memberikan suntikan gonadotropin. 

Dapatlah dikatakan bahwa ovulasi adalah suatu proses pada waktu ovum (telur) 

dilepaskan dari ovarium. Diantara ternak mamalia, sapi dan kuda biasanya yang mengadakan 

ovulasi dengan hanya satu ovumper periode estrus meskipun kelahiran ganda kadang kala 

terjadi; hal ini terjadi karena adanya ovulasi dari satu atau lebih ova. 

 Fertilisasi adalah penggabungan gamet jantan dan betina (sel-sel kelamin) 

membentuk invidu baru. Telur yang tidak dibuahi mempunyai jumlah kromosom haploid 
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seperti halnya spermatozoa dan penggabungannya dalam fertilisasi memperbaiki jumlah 

kromosom diploid pada telur yang dibuahi. 

 

9. Pengawasan Endokrin terhadap Ovarium 

Follicle stimulator (FSH) dari glandula pituitary anterior, bila dilepaskan ke dalam 

peredaran darah merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Bila folikel mulai tumbuh dan 

menjadi dewasa maka folikel tersebut memprodusir estrogen, suatu hormon betina. 

 Estrogen berfungsi:      

1. menginduksi estrus (birahi) pada hewan betina, 

2. merangasng pertumbuhan sel-sel dalam uterus dalam mempersiapkan kebuntingan, 

3. mempercepat pergerakan uterus, tuba Fallopi, dan infundibulum selama estrus, yang 

dengan demikian membantu menyatukan sperma dan telur dalam proses fertilisasi, 

4. merangsang pertumbuhan saluran kelenjar susu, dan 

5. perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder pada hewan betina. 

Bila foligel Graaf matang, pelepasan luteinizer (LH) dari glandula pituitary anterior 

menyebabkan robeknya folikel tersebut dan melepaskan ovum (ovulasi). Suatu korpus luteum 

akan timbul pada setiap folikel yang pecah dan mengeluarkan hormone kelamin betina 

lainnya yaitu progesteron.   

 Progesteron berfungsi: 

1. bergabung dengan estrogen untuk menimbulkan estrus pada beberapa spesies; 

2. menyempurnakan pertumbuhan uterus yang didahului oleh estrogen, mempersiapkan 

uterus member makanan pada embrio yang sedang berkembang bila terjadi 

kebuntingan; 

3. memelihara kebuntingan dengan cara menghambat kontraksi uterus; 

4. mencegah ovulasi; 

5. bergabung dengan estrogen untuk merangsang pertumbuhan susunan labul-alveolar 

kelenjar susu. 

 

10. Estrus dan Siklus Estrus 
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Estrus adalah waktu hewan betina dapat menerima hewan jantan untuk kawin. Siklus 

estrus dimulai pada waktu dewasa kelamin dan merupakan interval antara dua periode estrus 

bila hewan betina tidak bunting. 

Siklus estrus pada ternak mamalia terdiri dari empat fase yang berlainan, yaitu: 

proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. 

 

6.3.LAKTASI 

 Kelenjar susu sapi betina mulai berkembang pada waktu kehidupan fetal. 

Puting-puting susunya terlihat pada waktu dilahirkan. Bila hewan betina tumbuh, susunya 

membesar sebanding dengan besarnya tubuh. Sebelum hewan mencapai dewasa-kelamin, 

maka hanya terjadi sedikit pertumbuhan jaringan kelenjar. Bila sapi betina mencapai dewasa-

kelamin, maka estrogen (dihasilkan oleh folikel pada ovarium) merangsang perkembangan 

sistema duktus yang besar. Pada setiap siklus estrus yang berulang, jaringan kelenjar susu 

dirangsang untuk berkembang lebih cepat. Setelah sapi dara mengalami beberapa kali siklus 

estrus, maka duktusnya memperlihatkan banyak cabang dalam susu. Penelitian terbaru 

memperlihatkan bahwa ada perkembangan sistema lobul-alveolar pada hewan betina yang 

tidak bunting karena sapi dara dapat dirangsang untuk menghasilkan susu dengan 

menggunakan estradiol benzoate (0,66 mg per 100 kg berat badan tiap hari selama 14 hari). 

Bila ovulasi terjadi, maka folikel berkembang menjadi korpus luteum dan memproduksi 

progesteron, yang menyebabkan perkembangan sistema lobul-alveolar. Pada sapi yang 

bunting, hormon estrogen dan progesteron yang dikeluarkan plasenta merangsang 

pertumbuhan sistem lobul-alveolar kelenjar susu. 

 

1. Susu tanpa Keibuan 

 Dengan menggunakan hormon estrogen dan progesterone, kelenjar susu 

hewan betina dara dapat ditumbuhkan dan diperkembangkan sedemikian rupa sehingga dapat 

dibuat berlaktasi. Oleh karena itu dimungkinkan secara buatan, merangsang pertumbuhan 

kelenjar susu dan menyuruh kelenjar tersebut mengeluarkan susu. dengan merangsang laktasi 

pada sapi-sapi dara dan sapi-sapi betina yang mandul, para peternak dapat memperoleh 

produksi yang tinggi dari hewan-hewan yang tadinya disediakan untuk dipotong. 

 



103 
 

2. Pengaturan Hormon Laktasi 

 Fisiologi kelenjar susu erat hubungannya dengan mekanisme hormonal dan 

neurohormonal. Kelenjar susu merupakan sifat kelamin sekunder perkembangannya, 

permulaannya dan pemeliharaan, aktivitasnya, dan akhirnya involusinya, tergantung daripada 

keseimbangan hormonal. Sejumlah hormon mempengaruhi intesitas laktasi. Hormon 

merupakan perangsang laktasi satu-satunya. Laju sekresi hormon yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan kelenjar susu dan laktasi adalah lebih tinggi sapi perah 

daripada sapi daging. 

 Rangsangan esensial bagi pertumbuhan dan berfungsinya kelenjar susu 

hormonal dan bukan oleh urat syaraf dan bukti menunjukkan bahwa sekrang-kurangnya ada 

tiga hormon yang terlibat, yaitu Estradiol, suatu hormondari folikel Graaf, mula-mula 

menyebabkan perkembangan duktus, kemudian progesterondari korpus luteum bertanggung 

jawab terhadap pertumbuhan alveoli. Akhirnya laktogen (prolaktin) dari kelenjar pituitaria 

menimbulkan aktivitas sekresi. 

 

3.  Prolaktin 

 Merupakan suatu proteohormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitaria 

anterior. Kelenjar tersebut merangsang permulaan laktasi (laktogenesis) pada kelenjar susu 

dan proliferasi epithelium yang melapisi kelenjar tembolok pada burung merpati betina dan 

jantan. Prolaktin disebut juga laktogen, luteotropin, galaktin, dan mammotropin. 

 

4. Jalannya Sekresi Susu 

 Kenaikan dalam sekresi akibat kelahiran tidak berjalan sejajar dengan 

kenaikan makanan yang dikonsumsi. Sesudah mencapai puncak, produksi susu menurun. 

Hasil produksi setiap bulannya merupakan suatu persentase yang konstan terhadap hasil 

bulan sebelumnya. Persistensi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran laju 

penurunan yang bervariasi pada individu dan dalam berbagai laktasi, yang dipercepat pada 

minggu kedua puluh dua setelah terjadinya pembuahan baru. Sapi-sapi yang tetap tidak 

dikawinkan akan meneruskan mengeluarkan susunya dengan laju yang menurun selama dua 

atau tiga tahun atau malahan lebih lama lagi. 
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 Pada wanita, puncak laktasi yang dicapainya lebih lama, atau malahan terjadi 

suatu plateau. Kenaikan sekresi setelah melahirkan dapat berlangsung sampai minggu kedua 

puluh delapan dan sekresinya dapat bertahan pada tingkatan maksimum sampai minggu 

keempat puluh. 

 Pada sapi, semakin lama masa kering yang didapat semakin besar persistensi 

pada laktasi berikutnya. Memperpendek masa kering sebelum laktasi kedua akan 

memperendah produksi susunya sampai batas tertentu daripada memperpendek masa kering 

tersebut sebelum laktasi yang akan datang. Hal ini dapat diterangkan dengan pertumbuhan 

tubuh dan kelenjar susu yang lebih besar yang terjadi sebelum laktasi kedua daripada yang 

berikutnya. Dengan demikian dapatlah dipahami pentingnya masa kering yang cukup untuk 

membangun persediaan zat-zat makanan cadangan. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laktasi 

1. Kebakaan, kesanggupan untuk menghasilkan susu tergantung daripada kondisi 

genetik hewan. 

2. Jaringan Sekresi, faktor dasar yang membatasi laktasi adalah jumlah jaringan 

kelenjar. Kelenjar susu yang kecil tidak menguntungkan dalam laktasi, karena 

ketidaksanggupannya untuk menghasilkan cukup banyak susu dan maupun 

menyimpannya. 

3. Keadaan dan Persistensi Laktasi, beberapa sapi sangat persisten dan laju penurunan 

sekresi susunya lambat (2 sampai 4 persen dari produksi bulanan sebelumnya). Sapi 

dengan persistensi tinggi menghasilkan lebih banyak susu daripada sapi yang 

persistensinya rendah, bila produksi maksimum susunya sama. Sapi-sapi yang diperah 

cepat, biasanya lebih persisten. 

4. Penyakit, dapat mempengaruhi denyut jantung dan dengan demikian mempengaruhi 

peredaran darah melalui kelenjar susu. 

5. Makanan, laju sintesis dan difusi berbagai komposisi susu tergantung pada 

konsentrasi precursor susu dalam darah. Penyediaan zat makanan yang tidak cukup 

akan membatasi sekresi susu pada sapi perah. 

6. Faktor-faktor lain, seperti frekuensi memerah, kebuntingan, umur, besar tubuh, 

estrus, masa kering dan lain-lain. 
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6. Susu dari Berbagai Spesies 

  Susu babi dan susu domba mengandung lebih banyak bahan kering daripada 

susu spesies hewan ternak lainnya dan bahwa hal tersebut terlihat dalam nilai energi dan 

kadar abu yang tinggi. Yang menarik perbedaan komposisi untuk semua spesies terdapat 

pada kadar laktosanya. 

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komposisi Susu 

a. Faktor-faktor kebakaan 

b. Keadaan laktasi 

c. Makanan 

 

8. Kolostrum 

 Hasil permulaan dari kelenjar susu setelah hewan beranak adalah kolostrum. 

Kolostrum tersebut mempunyai kadar protein, abu, dan total solids yang lebih tinggi daripada 

susu dan mempunyai kadar laktosa yang lebih rendah. Per unit total solids, kolostrum kurang 

lebih mempunyai protein dua kali lebih banyak, jumlah lemak dan abu yang sama, tetapi 

hanya sepertiga daripada jumlah laktosa. Protein yang merupakan lebih kurang 15 persen dari 

produksi terdiri terutama dari globulin dan albumin. 

 Anak sapi atau anak domba yang baru dilahirkan harus mendapat zat-zat anti 

lewat kolostrum untuk memperoleh ketahanan terhadap penyakit. Kolostrum mempunyai 

nilai gizi yang sangat penting bagi anak yang baru dilahirkan karena kaya akan zat-zat 

vitamin dan zat besi dibandingkan susu biasa. 

 

9. Pigmen 

 Susu mengandung pigmen yang larut dalam lemak dan pigmen yang larut 

dalam air. Dari pigmen yang larut dalam lemak, maka karotenlah merupakan pigmen utama 

dalam susu sapi. Sedangkan klorofil mengalami kehancuran dalam tractus digestivus dan hal 

tersebut berlaku pula untuk xantofil sehingga hanya sedikit saja yang sampai dalam susu. 

Pigmen utama yang larut dalam air adalah riboflavin. 

Peranan zat-zat vitamin dalam laktasi 
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 Zat-zat vitamin penting dalam laktasi. Zat-zat tersebut merupakan zat 

makanan esensial untuk proses-proses faali dan merupakan komponen dari sekresi itu sendiri. 

10. Nilai vitamin A dari Susu 

 Sapi memperoleh vitamin A dalam ransumnya dalam bentuk karoten. 

Sebagian dari karoten yang ditelan dikeluarkan dalam susu sebagai karoten dan sebagian lagi 

diubah menjadi vitamin A. Spesies yang menghasilkan susu tidak berwarna melaksanakan 

konversi yang sempurna, jadi nilai vtamin dari lemaknya dapat sangat tinggi meskipun tidak 

terdapat warna. 

11. Kebutuhan Vitamin A 

 Hewan yang sedang menyusui anaknya perlu mendapat cukup vitamin A 

dalam ransumnya. Dengan demikian susu yang dihasilkannya akan cukup mengandung 

vitamin tersebut yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan si anak.  

 Pada umunya bila sapi dilepas di padang rumput yang baik, susu mempunyai 

nilai vitamin A yang maksimum. Selama sapi di dalam kandang, dapt diberikan jerami dan 

rumput keirng yang baik. 

12. Vitamin D 

 Susu sapi yang diberi ransum sempurna mengandung cukup vitamin D. Kadar 

vitamin D dalam susu normal berkisar antara 3 sampai 56 International Units per liter. 

Apabila sapi diberi ransum yang kadar vitamin D-nya rendah dan sapi tersebut tidak 

mendapat sinar matahari, maka susunya akan mengandung kadar vitamin D yang lebih 

rendah daripada normal. 

 Cara mempertinggi kadar vitamin D dalam susu ialah dengan menambah 

konsntrat Vitamin D. Cara lain ialah dengan memberi sinar ultraviolet pada susu atau dengan 

memberikan ragi yang telah disinari sapinya. 

13. Vitamin E 

 Susu sapi biasanya mengandung 20 sampai 35 mg vitamin E per gram lemak. 

Kadar tersebut dapat dipertinggi dengan memberikan tokoferol ke dalam ransumnya.  

 Vitamin E tersebar luas dalam bahan makanan ternak. Banyak terdapat pula 

pada hijau-hijauan dan rumput kering yang baik. 
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14. Vitamin B 

 Kadar vitamin B-kompleks dalam susu hewan non-ruminansia secara nyata 

dipengaruhi oleh jumlah vitamin tersebut dalam ransumnya. Vitamin B-kompleks disintesis 

pada fermentasi bakteri dalam rumen hewan ruminansia. Oleh karena itu hewan ruminansia 

tidak membutuhkan vitamin tersebut dalam ransumnya dan kadarnya dalam susu terutama 

tidak tergantung pada jumlah vitamin dalam ransum.  

 Hijau-hijauan merupakan sumber vitamin B-kompleks yang baik, kecuali 

vitamin B12.   

15. Asam Askorbat 

 Kadar vitamin C dalam susu sapi dipengaruhi oleh bangsa sapi itu sendiri dan 

dipengaruhi pula oleh musim dan tidak dipengaruhi oleh ransum. Susu yang baru diperah 

mengandung 2,0 sampai 2,5 mg per 100 ml, sedangkan susu yang dipasarkan mengandung 

0,58 mg per 100 ml. Jadi lebih kurang tigaperempat nya hilang dalam pasteurisasi dan proses-

proses pemasaran lainnya. Asam askorbat dibandingkan riboflavin lebih mudah dirusak oleh 

cahaya. 

 

KEBUTUHAN ZAT-ZAT MINERAL 

 Zat-zat mineral, kecuali garam dapur, yang perlu mendapat perhatian dalam 

ransum untuk mempertinggi sekresi susu adalah kalsium dan fosfor. Zat-zat mineral lainnya 

yang terdapat dalam susu pada umumnya cukup tersedia dalam bahan makanan. 

1. Kalsium dan Fosfor 

 Ransum yang kekurangan salah satunya akan menurunkan produksi susu dan 

dapat merusak hewan itu sendiri. Tapi susu yang dihasilkannya mempunyai kadar yang 

normal dari zat-zat mineral tersebut. Kalsium dan Fosfor merupakan 50 persen dari zat 

mineral susu. Seekor sapi yang menghasikan 4.540 kg susu selama laktasinya akan 

mengeluarkan lebih kurang 5,45 kg kalsium dan 4,54 kg fosfor dan pada waktu mencapai 

puncak produksinya, kalsium yang dikeluarkan setiap harinya dapat melebihi 30 gram.  

2. Zat-zat Mineral lainnya 

 Kadar ferum dalam susu rendah. Kadar tersebut tidak dapat dinaikkan dengan 

cara memperbesar jumlah ferum dalam makanan. 
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 Jumlah iodium dan jumlah kobalt dalam susu sapi dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan suatu makanan pelengkap yang mengandung zat-zat mineral tersebut kedalam 

ransumnya. 

 Meskipun kalium merupakan zar mineral yang besar jumlahnya dalam susu, 

zat mineral tersebut banyak terdapat dalam bahan makanan asal tumbuh-tumbuhan yang 

biasa dimakan. 

 

6.4. TENAGA KERJA 

 Semua zat makanan organik seperti karbohidrat , lemak, dan protein dapat 

berfungsi sebagai sumber energi untuk tenaga kerja otot. Karena sebagian besar makanan 

hewan terdiri dari karbohidrat, maka sebagian besar energi  otot berasal dari sumber tersebut. 

Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang paling efisien untuk produksi tenaga kerja. 

1. Produksi Tenaga Kerja Otot 

 Pada waktu otot bekerja, glikogen atau zat pati hewan yang disimpan dalam 

otot selama tubuh istirahat digunakan. Jumlah oksigen yang meningkat diperoleh dari darah 

dan jumlah karbondioksida yang timbul dalam tubuh, meningkat sesuai dengan jumlah tenaga 

kerja yang dihasilkan. Sebagian dari energi dalam zat-zat makanan yang digunakan dalam 

kontraksi otot diubah menjadi tenaga mekanis, sebagian lainnya diubah menjadi panas. 

Bagian terakhir tersebut adalah energi terbuang. 

 Teori yang dapat diterima mengenai proses kimiawi yang timbul dalam 

kontraksi otot ialah bahwa kontraksi otot tidak disebabkan oleh energi yang diperoleh 

langsung dari oksidasi glikogen atau zat-zat lainnya. Energi yang diperlukan untuk kontraksi 

rupanya berasal dari perombakan sekonyong-konyong dari fosfor organik di dalam otot. 

Didalam proses tersebut tidak ada oksigen yang digunakan. Suatu senyawa fosfor organik 

lainnya rupanya terlihat pula dalam proses tersebut. 

 

2. Proses Kimiawi Pergerakan Otot 

 Perubahan glikogen menjadi asam laktat telah lama diketahui sebagai rekasi 

kimiawi yang paling menonjol yang terjadi dalam kontraksi otot secara anaerobik (tanpa 

adanya oksigen). Sumber utama energi otot diperoleh dari adenosin trifosfat (ATP). 
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Kontraksi serat-serat otot nampaknya ditimbulkan oleh reaksi langsung antara ATP dan 

protein otot. 

1. ATP + protein otot → kontraksi otot + ADP 

2. Kreatin fosfat + ADP ⇄ ATP + keratin 

 Jadi proses kimiawi kontraksi otot urut-urutannya adalah sebagai berikut: 

1. ATP dirombak menjadi ADP untuk menyediakan energi. 

2. Kreatin fosfat membagi dan menyediakan energi untuk sintesis dan pengendalian 

ATP. Kemudian glikogen otot terurai dan energi otot tersedia sebagai ATP. Tanpa 

oksigen, asam laktat terbentuk dan seterusnya diubah menjadi glikogen hati. Biasanya 

dengan adanya oksigen, asam piruvat yang diperoleh dari perubahan glikogen 

teroksidasi menjadi CO2 dan H2O dalam serangkaian kerja-kerja enzim. Salah satu 

yang terpenting ialah kebutuhan akan tiamin pirofosfat sebagai koenzimnya. Energi 

dari proses tersebut timbul sebagai panas dan dalam suatu bentuk  (ATP) yang dapat 

digunakan untuk tenaga kerja pada sel-sel hidup. Di dalam otot kelebihan energi 

selain dibutuhkan langsung untuk kontraksi, digunakan pula untuk memfosfolisasi 

kreatin menjadi kreatin fosfat. 

 

3. Kebutuhan Zat-zat Makanan bagi Ternak Kerja 

 Kebutuhan utama dalam ransum ternak kerja adalah penyediaan bahan 

makanan yang cukup yang kaya akan total digestible nutrients atau energi netto. Hewan 

dewasa selama bekerja membutuhkan sedikit lebih banyak protein, mineral dan vitamin 

dibandingkan dengan yang dibutuhkan pada waktu hewan tersebut beristirahat. Oleh sebab 

itu kebutuhannya untuk bekerja sangat berbeda daripada untuk pertumbuhan, produksi susu, 

atau produksi wol. 

 Hewan dewasa, bila sedang bekerja, tidak membutuhkan jumlah vitamin dan 

mineral yang lebih banyak dibandingkan pada waktu istirahat. Pada kuda yang sedang 

bekerja, terdapat suatu kenaikan kebutuhan untuk garam. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi 

dengan memberikan garam secara ad libitium dan tidak memerlukan perhatian yang khusus.   
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• Standar kualitas Pakan Kualitas pakan dinyatakan dengan nilai nutrisi yang 

dikandungnya terutama kandungan energi dan potein. Sebagai pedoman, setiap Kg 

pakan penguat harus mengandung minimal 2500 Kcal energi dan 17% protein, serat 

kasar 12%. 

• Metode dan Teknik Pembuatan. Metode formulasi untuk pakan penguat adalah 

metode simultan, metode segiempat bertingkat, metode aljabar, metode konstan 

kontrol, metode ekuasi atau metode grafik. 

 b. Prosedur Memformulasi 

▪ Buat daftar bahan pakan yang akan digunakan, kandungan nutrisinya (energi, potein), 

harga per unit berat, harga per unit energi dan harga per unit protein. 

▪ Tentukan standar kualitas nutrisi pakan penguat yang akan dibuat. 

▪ Cari buku penuntun/acuan 

▪ Kutip tabel kebutuhan ternak yang akan ditetapkan 

▪ Tentukan bahan pakan yang akan digunakan 

▪ Kutip tabel komposisi pakan yang akan digunakan 

▪ Menyeimbangkan/menyerasikan ransum sesuai kebutuhan ternak  

Untuk menyusun ransum serasi dibutuhkan dua data : 

1. label kebutuhan ternak yang dipublikasi oleh: 

-   NRC., NAS., USA., 

-   ARC., British, 

-   INRA, Perancis, 

-   Morrison’s Feeding Standards, 

-   Lembaga Penelitian dan Ekstensi, 

  

2. label analisis bahan pakan yang dipubiikasi atau dihasiikan oleh: 

 - United Stated & Canadian Feed 

- Hasil analisis Lab. di Indonesia 

- Latin American tabel komposisi pakan 

- Peneliti (hasil analisis pakan yang akan digunakan) 

- Lembaga Penelitian Ternak (Balitnak), dsb. 
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Prosedur 

- Cari buku penuntun/acuan 

- Kutip tabel kebutuhan ternak yang akan ditetapkan 

- Tentukan bahan pakan yang akan digunakan 

- Kutip tabel komposisi pakan yang akan digunakan 

-   Menyeimbangkan/menyerasikan ransum sesuai kebutuhan ternak   ransum 

- Periksa seluruh hitungan, betul atau tidak dan pertimbangkan kandungan micronutriennya 

 bila ragu-ragu tambahkan trace mineral dan vitamin. 

    -  Bila susunan ransum sudah serasi cek sekali lagi! 

        apakah ada nutrien yang berlebihan 

        apakah ekonomis 

        apakah akan tambah garam, garam-phospor kombinasi 

       Metode Menyusun Ransum 

1.    Trial and Error Method 

2.    Pearson’s Square Method 

3.    Exact Method 

4.    Simultaneous Equation Method 

5.    Linear Programing Method 

 Metode Bujur sangkar latin (Pearson’s Square) 

Cara ini hanya dapat untuk membuat ransum seimbang dan dua bahan pakan.  Letakkan 

kandungan nutrien yang diinginkan di tengah-tengah segi empat (diagonal). 

contoh:  ingin membuat ransum yang mengandung Pk 14% dan campuran jagung dan bungkil 

kelapa. Kandungan PK jagung 10% sedangkan bungkil kelapa 20% 

Jagung : 10%                                   

      6                          

       

6/10 x 100% = 60%     20 - 14 = 6 

 

        14 

 

B. Kelapa: 20%                         4                              14 -10 = 4                       

                                               10                              4/l0 x l00 % = 40 % 
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Cek kandungan PK 

Jagung 60 %  0,1 x 60 = 6 % 

B. Kelapa 40 %  0,2 x 40 = 8 % + Jumlah14 % 

 

 

Exact method 

Setelah mengetahui berat badan sapi misalnya 200 kg, 

kenaikan berat badan harapan per ekor per hari 0,5 kg. 

Kebutuhan :  ransum 5 kg BK/hari,  

protein 10% = 500 gr/hari 

              TDN 60% = 3000 gr/hari 

Pakan yang akan digunakan: 

Macam                   BK %         Prot%             TDN%             

Rumput gajah            15             8                    55 

Dedakhalus               86             13                   70 

Bila kebutuhan protein dipenuhi dari rumput 

Jumlah rumput (kg) x % prot = 500 gr 

6,25 kg rumput mengandung prot = 500 gr TDN = 3437 gram 

Berdasarkan kebutuhan (kg) 

                                  BK               Prot            TDN 

Kebutuhan                  5,00            0,500          3,000 

Tersedia                    6,25             0,500          3,437 

posisi                        +1,25              0               +0,437 

  

Kelebihan BK mungkin tak habis 

Bendasarkan kandungan protein maka: 

1 kg rumput menyediakan                     : 8/100 kg protein 

1 kg dedak halus menyediakan  :13/100 kg protein 

Jadi untuk memperoleh yang sama diperlukan rumput 

Sehingga setiap penggantian 1,62 kg rumput dengan dedak halus akan kekurangan 

BK = (1,62-1) kg = 0,62 kg 

Kelebihan BK sebanyak 1,25 kg yang berasal dan rumput diganti dedak halus agar 

tidak kelebihan diperlukan dedak halus sebanyak: 

2,01 kg dedak halus setara rumput sebanyak: 
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Sehingga rumput tinggal 41,66 - 21,7 = 19,96 kg 

Ransum menjadi: 

rumput :19,96 kg = 3kg BK 

dedak halus      : 2 kg BK 

Uji kandungan gizi 

Protein : 

rumput = 0,08 x 3000   = 240 gram  

d. halus = 0,13 x 2000 = 260 gram 

                                        500 gram 

TDN 

rumput = 0,55 x 3000 = 1650 gram 

dedak halus halus = 0,70 x 2000 = 1400 gram 3050 gram 

Protein cocok dengan kebutuhan, tetapi TDN lebih sedikit, atau mungkin TDN nya 

cocok proteinnya lebih sedikit (tidak dapat/sukar untuk cocok keduanya). Sebagai catatan 

asal memenuhi keduanya jangan sampai ada yang kurang. cara lain? 

 

 

a.  Persamaan aljabar 

           Simultaneous Equation Method 

Methode ini disebut juga:          - persamaan aljabar atau 

             - persamaan xy 

Pada metode ini dapat diselesaikan 2 hal yang akan dicari sekaligus yaitu PK dan 

energi (ME) 

contoh: ingin membuat ransum yang mengandung PK 20%, dan ME 2,80 Mcal/kg 

Komposisi kimia bahan yang akan digunakan 

     Bahan                               PK (%)              ME (Mcal/kg) 

     Bungkil kedelai                    45                           2,59 

     Jagung                                   8,5                        3,37 

     Dedak halus                       12,5                         2,35 

  

Penyelesaian menggunakan 3 persamaan 

I.           x + y + z                          =100 ……….(jumlah) 

II.  0,45x + 0,085y + 0,125z          = 20............. (PK) 

Ill. 2,59x + 3,37y + 2,35z             = 280…….... (ME) 
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* Selesaikan salah satu 

 

l dan II 

II.  0,45x + 0,085y + 0,125z    = 20 ... (PK) 

I.   0,45x + 0,45y + 0,45z        = 45 ...(jumlah) x 0,45 

                 -  0,365y - 0,325z    = -25 …….  IV 

  

* III dan I 

III.     2,59x + 3,37y + 2,35z              = 280 …. (ME) 

  I.       2,59x + 2,59y + 2,59z              = 259 …. (jumlah) x 2,59 

 0,78y - 0,24z               = 21 …… V 

  

IV.   - 0,365y - 0,325z                     = -25 

V.    0,365y-0,112z                          = 9,83 x 0,365/0,78 + 

-0,437z                             = - 15,17  

                             z           =   34,7 

  

      IV. - 0,365y - 0,325z                     = - 25 

      -0,365y -11,28                        = -25 

                                           y         = 37,6 

  

S I. x +y + z              = 100 ........ (jumlah) 

 x + 37,6   + 34,7    = 100 

                 x             = 27,7 

  

Susunan ransum menjadi: 

x  = Bungkil kedele = 27,7 % 

y = jagung                = 37,6 % 

z = bekatul               = 34,7 %  

Jumlah                          100 % 

  

           Formulasi Premix Mineral 
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Element yang diinginkan (mg/kg): Mn = 30                    Fe = 30 

Cu = 5                 Zn = 50 

Co= 0,1 

  

Kandungan                    

Sumber                                    BA                   BM                  % elemen 

MnSO4                                    54,93               150,99             36,4 (Mn) 

CuSO4                                                63,54               159,63             39,8 (Cu) 

CoSO4H2O                            58,94               173,02             34,1 (Co) 

FeSO47H2O                           55,85               278,02             20,1 (Fe) 

ZnSO4H2O                             63,38               179,46             35,3 (Zn) 

Fe 

Perhitungan 

Elemen                level                       kandungan                       kebutuhan 

    mg/kg                      per 1000 kg (g)                 bahan (g) 

Mn                   30                                  30                              82,4*) 

Cu                      5                                    5                              12,6 

Co                      0,1                                0,1                             0,3 

Fe                    30                                 30                              30 

Zn                    50                                 50                            141,6 

  

Final premix              :  386,2 g 

Carrier           : 9.613,8 gh + 

                                          10.000  gram = 10kg 

  

  

      Formulasi Premix Vitamin 

Kandungan prermix dan vitamin yang diinginkan: Vitamin A       : 5000IU/kg 

Vitamin B1           :       4,0 mg/kg 

Riboflavin :       2,0 mg/kg 

Vitamin B12         :       0,001 mg/kg 

Antibiotik :      10,0 mg/kg 

Sumber (bahan yang tersedia) 

Vitamin A dapat menyediakan 2.000.000 IU/gram 
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Vitamin B12 dapat menyediakan 10 mg/kg 

Vitamin yang lain murni 

  

Perhitungan 

Nutrien Konsentrasi Level Level bahan 

  Sumber Per kg Per 1000 kg 

1. Vit A 2.000.000 

IU/g 

5.000 IU 2,5 g 

2. Vit B1 Murni 4 mg 4 g 

3. 

Riboflavin 

Murni 2 mg 2 g 

4. Vit B12 10 mg/kg 0,001 mg 100 g 

5. 

Antibiotik 

Murni 10 mg 10 g 

    Total : 118,5 g 

  

1. 5.000 IU x 1.000     = 5.000.000 IU 

                                       5.000.000 

Sumber vitamin A         : 2.000.000. IU/g  = 2,5 g 

2. Sumber murni           : 4 mg x 1000 = 4.000 mg = 4 g 

3. dan 5 ditto butir 2 

4. 0,0001 mg x 1.000   = 1 mg 

Sumber 10 mg/kg  1/10 x 1.000 = 100 g 

Final premix                  : 118,5 g 

Carrier                         : 9881,5 g 

                                     1.000 g = 10 kg 

 

 

b.  Trial and Error 

 

Metode ini juga dapat disebut sistem coba-coba. 

Sesuai dengan namanya metode ini sulit terutama bagi yang tidak berkecimpung 

dalam ilmu nutrisi (nutrisionist). 
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Untuk memudahkan sistem atau methode mi, kelompokkan dulu bahan pakan 

berdasankan klasnya, kemudian baru dihitung-hitung. Misalnya untuk ternak potong diberi 

hijauan sebanyak 80% sisanya dedak halus. Bila belum mencukupi, perbandingan diubah lagi 

sampai memenuhi kebutuhan atau ditambahkan bahan pakan lain. 

 

c.  Linear Programming 

Linear programming atau pemrograman linear adalah alat dasar yang diciptakan untuk 

membantu para ahli gizi untuk memilih antara bahan pakan ketika menyusun ransum. Untuk 

menggunakan program linear programming dalam formulasi ransum, pertanyaan “bahan 

pakan apa yang harus diberikan” adalah pengurangan menjadi istilah murni matematis yang 

sesuai prinsip zat gizi dan ekonomi. Jumlah setiap nutrisi penting dan zat makanan lainnya 

kemuadian diperlihatkan secara matematis. 

Linear programming dapat digunakan untuk memperoleh kombinai bahan pakan yang 

mencapai target spesifikasi  (utamanya kebutuhan zat makanan) pada harga paling murah. Ini 

disebut formulasi pakan harga termurah (least - cost), dan metode harga termurah hanya 

untuk spesifikasi yang diberikan. Hal penting untuk dicatat bahwa  metode tersebut tidak 

secara otomatis ikut kepada spesifikasi yang mengarah ke yang terbaik atau produksi yang 

paling ekonomis. 

 

d.  Metode Least-Cost  

Least-cost formulasi ransum harga termurah adalah  bagian masalah penting dari 

permasalahan  yang umum dari peningkatan keuntungan. Keuntungan dalam pemberian 

pakan harus membandingkan harga produk dan semua input untuk produksi dan pemasaran, 

bukan hanya bahan pakan saja. Produksi ternak membutuhkan perubahan zat gizi  untuk 

pertumbuhan ternak yang telah menempati lebih banyak ruang dan waktu karena itu input 

modal, tenaga kerja, bahan pakan dan manajemen dibutuhkan dalam proses dan harus 

digunakan pada harga minimum untuk tingkat output khusus yang diproduksi dalam beberapa 

bagian dari ruang dan waktu. 

 

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembuatan pakan penguat, yaitu: 

 

1. ketersediaan harga satuan bahan pakan 

Beberapa bahan pakan mudah diperoleh disuatu daerah dengan harga bervariasi, 

sedang dibeberapa daerah lain sulit didapat. Harga perunit bahan pakan sangat 
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berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sehingga keseragaman harga perunit 

nutrisi (bukan harga per unit berat) perlu dihitung terlebih dahulu. 

2. Standar kualitas Pakan Penguat 

Kualitas pakan penguat dinyatakan dengan nilai nutrisi yang dikandungnya terutama 

nilai energi dan protein. Sebagai pedoman, setiap kg pakab penguat harus 

mengandung minimal 2500 kkal/kg energi metabolisme, 17% protein dan 12 % serat 

kasar. 

3. Metode dan Teknik Pembuatan 

Metode formulasi untuk pakan adalah metode simultan, metode segiempat bertingkat, 

metode aljabar, metode konstan control, metode ekuasi atau metode grafik. 

 

Hal-hal yang perlu diketahui dalam memilih bahan pakan : 

1. Mudah diperoleh dan terdapat disekitar tempat usaha 

2. Terjamin ketersediannya secara kontinyu dalam jumlah yang cukup 

3. Harga layak dan tidak berfluktuasi terlalu besar 

4. Tidak bersaing dengan kebutuhan manusia 

5. Harus dapat diganti dengan bahan yang kandungan yang nilai nutrisinya hampir sama 

6. Tidak mengandung racun 

 

Hal-Hal yang perlu diketahui dalam menyusun ransum : 

1. Komposisi zat-zat makan dari bahan yang akan digunakan 

2. Mengetahui kelas, umur, produksi, dan kondisi fisiologis ternak sehingga diketahui 

berapa kebutuhanya untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi 

3. Mengetahui kebutuhan tiap zat makanan untuk ternak tersebut 

4. Tetapkan dasr penyusunan ransum yang akan dilakukan apakah berdasarkan 

kandungan energi, protein atau TDN 

5. Mengetahui batas penggunaan suatu bahan pakan sehingga tidak membahayakan 

ternak 

6. Usahakan menggunakan sumber bahan pakan nabati dan hewani untuk bias saling 

melengkapi (complementary) 

 

 

 


