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ABSTRAK 
 

Nama  : Andi Mitha Hardiyanti 
NIM : 70100117083 
Jurusan : FARMASI 
Judul Skripsi   : Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera Lamk) Sebagai 

Antioksidan Menggunakan Metode Dpph (1,1-Diphenyl-2-
Picrylhydrazyl) Dalam Sediaan Hand And Body Cream 

Pembimbing : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.    
   Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. 
 

Kelor merupakan tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia dan 
biasanya tumbuh sebagai tanaman penunjang di pekarangan. Kelor kaya akan unsur 
hara karena seluruh bagian tanaman kelor sangat bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat. Dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Salah satu yang paling 
menonjol dari kandungan tanaman kelor adalah antioksidan pada bagian daunnya.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memformulasikan ekstrak daun 
kelor  menjadi sediaan hand and body cream yang memenuhi syarat mutu fisik dan 
mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak daun kelor dengan perbandingan 
vitamin C menggunakan metode DPPH. Daun kelor diekstraksi secara maserasi 
menggunakan pelarut ethanol 96%  dan dibuat sediaan hand and body cream dengan 
variasi konsentasi berbeda pada formula I , II, dan III berturut-turut (1%, 2%, dan 
3%).  

Hasil yang diperoleh bahwa semua formula memenuhi mutu fisik dan pada 
uji aktivitas antioksidan berturut-turut formula I, II, dan III yaitu 103,75 ppm; 100,72 
ppm; 91,77 ppm. Formula III merupakan formula yang memiliki aktivitas 
antioksidan tergolong kuat dengan nilai IC50 rentang 50 ppm – 100 ppm. 

 
Kata kunci: Daun kelor, hand and body cream, aktivitas antioksidan. 
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ABSTRACK 
 

Name  : Andi Mitha Hardiyanti 
NIM : 70100117083 
Study Program: PHARMACY 
Title : Utilization Of The Moringa Leaves (Moringa Oleifera Lamk) As An 

Antioxidant Using The Dpph (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) 
Method In The Hand And Body Cream Preparation 

Supervisior : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.    
   Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. 
 

Moringa is a plant that is very easy to find in Indonesian and usually grows 
as a supporting plant in the yard. Moringa is rich in nutrients because all parts of 
the moringal plant are very beficial for people’s lives. Use as food and medicine. 

One of the most prominent of the moringal plant content is an antioxidant in the 
leaves. 

The purpose of this study was to formulate Moringa leaf extract into hand 
and body cream preparations that meet the evaluation requirements and determine 
the antioxidant activity of Moringa leaf extract with a ratio of vitamin C using the 
DPPH method Moringa leaves were extracted by maceration using 96% ethanol 
solvent and made hand and body cream preparation with different concentration 
variations in formula I, II, and III respectively (1%, 2%, and 3%). 

The results obtained that all formulas met the evaluation test and the 
antioxidant activity test of formulas I, II, and III is 103, 75 ppm; 10072 ppm; 91,77 
ppm. Formula III is a formula that has strong antioxidant activity with IC50 valuaes 
ranging from 50 ppm  – 100 ppm. 

 
Keywords: Moringa , hand and body cream, antioxidant activity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman merupakan suatu kumpulan beberapa jenis bahan yang memiliki 

efek atau khasiat obat. Kegunaan sebagai bahan obat merupakan peninggalan nenek 

moyang kita yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah terbukti dapat 

digunakan cukup lama dan hampir di seluruh belahan dunia (Dima et al., 2016: 81). 

Di Indonesia ada berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman 

Moringa oleifera Lamk. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan ekstensif yang dapat 

hidup di sembarang tempat di rawa-rawa dan di negara-negara hingga ketinggian 

sekitar 1000 dpl (Widowati, 2014: 147). 

Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lamk) atau yang biasa disebut Mother’s 

Best Friends adalah satu dari sekian tumbuhan yang mengisi secara umum di 

Indonesia. Dikenal dengan nama moringa (Jawa), maronggih (Madura), shedding 

(Flores), barunggai (Sumatra). Memiliki manfaat mulai dari daun, bunga, batang, 

daun, serta akar. Bagian yang biasa dimanfaatkan ada pada daunnya (Salim, 2019: 

92). 

Kelor (Moringa oleifera Lamk) kaya akan unsur hara karena seluruh bagian 

tanaman kelor sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Zat menyehatkan 

yang penting dari semua bagian tanaman kelor, mulai dari daun, kulit kayu, bunga, 

hingga akarnya dan secara luas dikenal sebagai tanaman restoratif atau multifungsi. 

Akar kelor untuk pengobatan luar, dan daunnya digunakan untuk pengobatan kulit. 

Untuk pengobatan di dalam, itu sering digunakan untuk penyakit epilepsi, rematik, 

dan kekurangan vitamin C (Jusnita, 2019: 17). 

Semua bagian tanaman kelor telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan 

obat. Bagian tanaman yang biasa dimanfaatkan sebagai obat adalah bijinya, daun, 
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dan kulit batangnya, serta memiliki khasiat antidiabetik dan penguat sel. Pangkal 

tanaman kelor bisa dimanfaatkan untuk pengobatan radang luar. Suspensi dari biji 

dikeringkan sebagai koagulan. Beberapa khasiat tanaman ini antara lain kulit 

batangnya sebagai obat radang usus besar, daun kelor sebagai antianemia, daun dan 

batang kelor dapat dimanfaatkan untuk menurunkan hipertensi dan mengobati 

kencing manis atau biasa dikenal sebagai diabetes (Putra et al., 2016: 466). 

Daun kelor (Moringa oleifera Lamk) mengandung sejumlah besar nutrisi A, 

nutrisi C, nutrisi B, kalsium, kalium, zat besi dan protein, diproses dengan mudah 

oleh tubuh manusia (Dewi, 2018: 105). 

Daun kelor juga dapat mengobati kulit kering karena asupan nutrient B2 

yang kurang. Daun kelor mengandung nutrient B2 yang berguna untuk merawat 

kulit kering, menjaga kelembaban kulit sehingga konsumsi daun kelor secara rutin 

dapat menjaga kelembapan kulit (Isnan, 2017: 71). 

Karakteristik zat pencegah kanker dapat diperoleh dari hasil bumi. Salah 

satu tumbuhan yang banyak mengandung zat pencegah kanker (antioksidan) 

terdapat pada tumbuhan kelor, salah satunya terdapat pada daunnya. Yang 

membedakan dari tanaman kelor adalah kandungan zat antioksidan, terutama pada 

daunnya. Dilihat dari uji fitokimia, daun kelor mengandung tannin, steroid dan 

tripernoid, flavonoid, saponin, interkuinon, alkaloid, yang kesemuanya merupakan 

antioksidan (Jusnita, 2019: 17). 

Cara kerja antioksidan mendonasikan satu elektron ke suatu senyawa 

oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat terhambat. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan menyumbangkan elektron yang dimiliki oleh 

radikal bebas dan menghambat reaksi berantai pembentukan radikal bebas 

(Damanis, 2020: 465). 
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Radikal bebas adalah salah satu bentuknya senyawa reaktif tidak stabil, yang 

umumnya dikenal sebagai senyawa yang memiliki elektron tidak berpasangan di 

kulit terluarnya. Radikal bebas berperan penting dalam terjadinya aterosklerosis, 

penyakit jantung koroner, stroke, kanker, gagal ginjal, dan penuaan manusia 

(Jusnita et al., 2019: 16). 

Radikal bebas bisa berupa dari polusi, debu atau diproduksi secara terus 

menerus sebagai hasil metabolisme yang bisa berdampak buruk bagi tubuh 

(Yuliani, 2015: 1060). 

Radikal bebas dapat mengganggu pembuatan DNA dimana lahirnya 

ekstrimis bebas di mitokondria menyebabkan terciptanya Receptive Oxygen Species 

(ROS) yang mempengaruhi campuran DNA dan artikulasi herediter dalam tubuh. 

Radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat menyebabkan perubahan 

desain DNA, sehingga menghasilkan sel mutan. Jika perubahan ini terjadi cukup 

lama, mereka dapat menjadi karsinogenik (Kusmardika, 2020: 47). 

Tubuh dapat membunuh radikal bebas jika jumlahnya tidak berlebih. 

Komponen pengaman tubuh dari ekstremis bebas adalah sebagai agen pencegah 

kanker yang menyatu pada sel, lapisan tipis dan sel tambahan. Agen pencegahan 

kanker yang bergantung pada sumbernya diisolasi menjadi dua, termasuk penguat 

sel endogen, atau senyawa yang merupakan penguat sel, misalnya Turf, Feline, dan 

Gpx dan penguat sel eksogen, yang didapat dari luar tubuh atau makanan. Bahan 

pengikat normal yang berbeda di Indonesia mengandung tandan penguat sel dengan 

bahan pengikat dinamis yang berbeda seperti unsur hara, alpa-tokoferol, flavonoid, 

timokuinon dan lain-lain (Kusmardika, 2020: 48). 

Untuk memudahkan membantu masyarakat dalam penggunaan obat 

tradisional, maka dibuatlah sediaan. Salah satu sediaan topikal adalah cream. 

Cream dalam bentuk sediaan semi padat berupa emulsi kental yang mengandung 
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air tidak kurang dari 60%, ditujukan untuk pemakaian luar dengan cara dioleskan 

pada kulit yang terkena (Husni et al., 2019: 102).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian untuk 

mengetahui manfaat dari kandungan antioksidan dalam daun kelor sebagai bahan 

aktif dalam sediaan hand and body cream menggunakan metode DPPH. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) dapat diformulasikan 

menjadi sediaan hand and body cream yang memenuhi syarat mutu fisik 

sediaan dengan variasi konsentrasi yang berbeda ?  

2. Berapakah konsentrasi ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) yang 

memiliki aktivitas antioksidan tertinggi pada sediaan hand and body cream? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Definisi operasional 

a) Daun kelor 

Daun kelor adalah salah satu bagian dari tanaman kelor yang mengandung 

banyak nutrisi dan sering dijadikan salah satu menu sayuran. 

b) Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal efek negative dari 

oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan elektron pada senyawa 

pengoksidasi, sehingga menghambat aktivitas senyawa pengoksidasi tersebut. 

c) Radikal bebas 

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif karena memiliki 

elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya, sehingga dapat bereaksi 

dengan menggabungkan elektron dari molekul seluler. 
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d) DPPH 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl atau biasa disingkat DPPH merupakan 

senyawa radikal bebas yang stabil, umumnya digunakan sebagai reagen dalam uji 

antioksidan untuk menangkal radikal bebas. 

e) Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang menggunakan pelarut yang sesuai untuk 

mengekstrak zat aktif dari tumbuhan atau hewan, kemudian menguapkan semua 

pelarut dan memproses zat atau bubuk yang tersisa untuk memenuhi standar yang 

ditentukan. 

f) Cream  

Cream merupakan suatu sediaan setengah padat yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat yang larut ataupun terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. 

g) Kulit  

Kulit merupakan lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan 

melindunginya dari bahaya luar. Kulit juga merupakan bagian dari tubuh dan 

membutuhkan perhatian khusus untuk mempercantik kecantikannya. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu 

mengetahui kandungan antioksidan dalam ekstrak daun kelor sebagai bahan aktif 

sediaan hand and body cream dengan menggunakan metode DPPH. 

D. Kajian pustaka  

 Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya 

untuk melihat kejelasan arah, manfaat, dan posisi dari penelitian sebelumnya. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2020: 7) dalam jurnal 

Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun, Buah, Dan Kulit Terap. 

Penelitian pada bagian buah terap telah dilakukan Abu Bakar dkk. (2010), 

pelarut yang digunakan untuk ekstraksi yaitu etanol 96%. Pada tujuan 
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penelitian agar mengetahui aktivitas antioksidan daun, buah dan kulit buah 

terap secara maserasi dengan pelarut etanol 96% menggunakan metode 

CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity). 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Dwika et al., 2016: 466) dalam 

jurnal Identification Of Chemical Compounds Ethanol Extract Leaf 

Moringa (Moringa Oleifera Lamk) In Bali. Tujuan dari peneltian ini untuk 

mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun kelor. Sampel yang digunakan adalah daun kelor yang diperoleh di 

wilayah Denpasar Utara, Bali. Daun kelor terlebih dahulu diekstraksi 

dengan menggunakan pelarut  ethanol 96%, kemudian dilakukan uji 

fitokimia untuk mendeteksi adanya senyawa aktif alkaloid, flavonoid, 

saponin, fenolat, triterpenoida/steroida, dan tanin. Data yang diperoleh 

dianalisa secara deskriptif kualitatif.  

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Maryam et al., 2016: 117) dalam 

jurnal Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor 

(Moringa Oleifera Lamk.) Menggunakan Metode Frap (Ferric Reducing 

Antioxidant Power). Salah satu tanaman yang banyak mengandung 

antioksidan ditemukan dalam tumbuhan kelor (Moringa oleifera Lamk.), 

salah satunya pada bagian daun. Penelitian sebelumnya terhadap ekstraksi 

daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) menunjukkan adanya aktivitas 

antioksidan yang tinggi dalam proses in vivo dan in vitro.  

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sugihartini et al., 2017: 3) 

Sifat Fisik Krim Tipe A/M Dengan Variasi Konsentrasi Ekstrak Etanol 

Daun Kelor Moringa Oliefera Menggunakan Emulgator Tween 80 Dan 

Span 80. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

ekstrak daun kelor dengan larutan penyari etanol 50% terhadap sifat fisik 
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sediaan. Hasil menunjukkan peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun 

kelor memiliki pengaruh terhadap sifat fisik krim A/M yaitu dapat 

meningkatkan daya sebar (p<0,05), menurunkan pH (p<0,05), daya lekat 

(p<0,05) , viskositas (p<0,05). Hasil uji stabilitas fisik menunjukkan terjadi 

pemisahan pada krim A/M ekstrak etanol daun kelor 3%. 

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2016) dalam jurnal 

Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa Oleifera 

Lamk) Dengan Metode Dpph. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental murni, dimana metode yang digunakan adalah metode 

pengukuran serapan radikal DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) 

tereduksi pada panjang gelombang 500 -525 nm, pada penelitian ini analisa 

data dengan menghitung nilai IC50. Konsentrasi ekstrak etanol daun kelor 

(Moringa oleifera Lamk) adalah 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm dan 

250 ppm. 

6. Berdasarkan jurnal Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Bayam 

Merah (Amaranthus Tricolor L.) Dan Uji Aktivitas Antioksidan 

Menggunakan Metode Dpph (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) penelitian 

yang dilakukan (Moilati et al., 2020). Daun Bayam merah (Amaranthus 

tricolor L.) mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tannin yang 

memiliki potensial antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

aktivitas antioksidan sediaan krim ekstrak etanol daun Bayam merah 

(Amaranthus tricolor L.) menggunakan metode DPPH dan mengevaluasi 

sediaan krim menggunakan parameter uji.  
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E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memformulasikan sediaan  hand and body cream  dari ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera Lamk)  yang memenuhi syarat mutu fisik sediaan 

dengan variasi konsentrasi yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi sediaan hand and body cream ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera Lamk) yang memiliki aktivitas antioksidan 

tertinggi. 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan wawasan informasi mengenai aktivitas antioksidan dan 

karakteristik fisik sediaan hand and body cream antioksidan ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera Lamk) yang baik. 

2. Sebagai data ilmiah kepada masyarakat tentang khasiat dari daun kelor 

sebagai alternatif produk farmasi yang berasal dari bahan alam yang dapat 

diformulasikan menjadi sediaan hand and body cream.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Umum 

1. Kelor  

Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lamk) adalah salah satu variasi tanaman 

yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia (Kusmardika, 2020: 48).  

Kelor (Moringa oleifera Lamk) termasuk dalam Family Moringaceae. 

Moringaceae merupakan family monogerik dengan satu genus genus yaitu Moringa 

yang memiliki 33 species, di mana 4 (empat) species berstatus diterima, 4 (empat) 

species adalah sinonim dan 25 species belum terverifikasi (Purba, 2020: 3).  

a. Daerah Tumbuh 

Tanaman Moringa oleifera Lamk merupakan tumbuhan semak dengan 

tinggi 7-11 meter yang tumbuh subur dari rawa-rawa hingga ketinggian 700 m dpl. 

Kelor tidak sulit untuk mengisi berbagai macam iklim, tanaman ini dapat mengisi 

daerah tropis subtropis dan tahan terhadap musim kemarau dengan ketahanan 

musim kemarau selama setengah tahun (Kusmardika, 2020: 48). 

Kelor merupakan tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia dan 

biasanya tumbuh sebagai tanaman penunjang di pekarangan, khususnya di wilayah 

non-metropolitan. Orang Sulawesi mengenalnya sebagai (kero, wori, kelo, keloro 

dan ganggang kaju), (maronggih) di Madura, (murong) di Aceh, (kelor) di suku 

Sunda dan Melayu, (kelo) di Ternary, (munggai) di Sumatera Barat dan (kawona) 

di Sumbawa. Dari jumlah spesies yang telah direferensikan, lebih dari 13 spesies 

berasal dari hutan. Meskipun hampir semua jenis Moringa mulai dari India dan 

Afrika, saat ini telah menyebar ke beberapa negara tropis termasuk beberapa 

negara, khususnya Madagaskar, Namibia, Angola, Kenya, Ethiopia, Pakistan, 

Bangladesh dan Afghanistan (Purba, 2020: 3). 
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b. Morfologi  

Moringa oleifera Lamk, atau biasa dikenal dengan nama moringa, 

merupakan tanaman perdu dengan tinggi batang 7 sampai 11 meter. Batang berkayu 

halus (lemah) dengan sedikit cabang tetapi sistem perakaran kuat. Bunganya 

memiliki bau yang harum, nada dasar warna kuning-putih, kelopaknya berwarna 

hijau dan produk organiknya berbentuk segitiga memanjang. Akar tunggang, putih, 

bengkak seperti lobak. Daunnya majemuk, mulai dari awal, lalu wayang pengganti 

menghasilkan daun ganjil (impartialipinnatus), daunnya hijau muda saat masih 

muda, saat tumbuh hijau tua, keadaan daun lonjong, tipis, lemah, ujung dan pangkal 

kasar (obtusus), tepi rata, bulu mendukung peta permainan (flutter), dan permukaan 

atas dan bawah halus. Setelah tanaman tumbuh hingga ketinggian 1,5 hingga 2 

meter, daun kelor sudah bisa dipanen, pemanenan dilakukan dengan mencabut 

tangkai daun dari cabang (Widowati et al., 2014: 150). 

Daun kelor berbentuk lonjong, dengan senyawa berukuran kecil di bagian 

ekor, yang dapat dibuat menjadi sayuran atau obat-obatan. Bunganya berwarna 

kuning-putih, dengan kelopak hijau, dan mekar sepanjang tahun. Seperti yang kita 

ketahui bersama, moringa mengandung lebih dari 90 suplemen, seperti nutrisi 

dasar, mineral, asam amino, anti penuaan dan obat penghilang rasa sakit (Agung et 

al., 2016: 465). 

Kelor merupakan pohon dengan tinggi 12 m dan lebar 30 cm. kayu adalah 

kayu yang halus dan berkualitas rendah. Daun tanaman kelor berubah bentuk, kecil, 

bulat telur, kira-kira sebesar ujung jari. Daunnya berwarna hijau karamel, daun 

menjadi lonjong atau berbentuk telur, pangkal rata, tepi rata. Kulit akarnya tajam 

dan harum, dan bagian dalamnya berwarna kuning pucat, dengan garis-garis halus, 

tetapi dengan kilau yang saling mengunci. Akarnya tidak keras dan bentuknya 

berserakan, permukaan luar kulit kayu agak kasar, permukaan bagian dalam agak 



11 
 

 
 

liat dan kayunya ringan sampai krem berotot atau berotot umumnya terisolasi 

(Isnan, 2017: 65). 

Moringa adalah tanaman yang berumur panjang dan berbunga terus 

menerus. Bunga kelor berwarna putih, kuning-putih (krem) atau merah, tergantung 

spesies atau spesiesnya. Kelopak kuncup bunga berwarna hijau dan mengeluarkan 

bau harum. Di Indonesia umumnya, bunga kelor berwarna kuning dan putih (Isnan, 

2017: 65). 

c. Klasifikasi 

Dalam sistematis (taksonomi) tumbuhan, Integrated Taxonomic 

Information System (2017) tanaman kelor (Moringa oleifera Lamk) menurut (Isnan, 

2017) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
Kingdom : Plantae  
Divisi : Spermatophyta 
Kelas  : Dicothyledoneae  
Ordo  : Rhoeadales  
Family  : Moringaceae  
Genus  : Moringa 
Spesies : Moringa oleifera Lamk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun kelor (Moringa oleifera Lamk) 

d. Kandungan Kimia  

Daun kelor mengandung 29,61% protein, 7,48% lemak, 8,98% serat, 

10,13% abu dan 1.318,29 kkal kg1 energi yang dapat dimetabolisme. Zat antinutrisi 

(%) yang terkandung dalam bahan kering daun kelor yaitu tanin 0,3%, saponin 
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6,4%, asam fitat 2,3% dan total fenol 2,7n, akan berkurang jika diekstraksi atau 

diubah menjadi tepung (Sukria et al., 2018: 2). 

Ekstrak etanol moringa oleifera Lamk mengandung steroid dinamis dan 

triterpenoid. Triterpenoid adalah penambah, struktur karbon yang berasal dari 

isopropena enam unit, terutama squalene dan berasal dari biosintesis hidrokarbin 

asiklik. Untuk sebagian besar alkohol, aldehida atau asam karboksilat, campuran 

ini memiliki desain siklik yang kompleks. Senyawa ini adalah senyawa inert seperti 

batu permata, dengan titik lunak dan dinamika optik yang tinggi, yang sebagian 

besar sulit dijelaskan karena tidak ada reaktivitas zat fisik lain dalam makanan 

(Dwika, 2016: 469). 

Daun kelor mengandung β-sitosterol 90 mg/g, fenolik seluruhnya 8 μg/mL 

dan flavonoid 27μg/mL, yang diyakini dapat diidentifikasi dengan aksi agen 

pencegah kanker (Nurulita et al., 2019). 

Daun kelor memiliki cita rasa yang unik, yakni kandungan tanin yang 

dikandunganya. Tanin ada di alam, di semua aspek tanaman, terutama di daun dan 

kulit tanaman tropis (Ilona, 2015: 157). 

2. Antioksidan 

Antioksidan adalah nutrisi alami dalam buah dan sayuran tertentu dan telah 

terbukti melindungi sel manusia dari kerusakan oksidatif. Antioksidan dalam 

makanan berperan dalam menjaga kualitas dalam berbagai jenis kerusakan. 

Kerusakan oksidatif, seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan 

aroma dan kerusakan fisik lainnya pada makanan (Dima et al., 2016: 82).  

Antioksidan terbagi menjadi dua jenis, yaitu antioksidan buatan dan 

antioksidan alami. Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dengan 

mensintesis reaksi kimia dari luar tubuh. Antioksidan alami adalah senyawa 
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antioksidan yang diekstraksi dari bahan alamix yang diambil dari alam seperti 

tumbuhan (Kusmardika, 2020: 47). 

Tubuh memproduksi senyawa yang bersifat antikanker (antioksidan), 

namun jumlah antioksidan yang umumnya dikeluarkan tubuh terbatas dan tidak 

dapat bersaing dengan radikal bebas yang dihasilkan setiap hari. Dengan cara ini, 

diperlukan peningkatan masuknya sel dari luar tubuh. Ada banyak sumber makanan 

yang dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Terutama dari tanaman, mereka 

umumnya memperkuat fenolat yang hilang melalui proses penguatan seluler yang 

unik (Nurulita et al., 2019: 2). 

Penangkal radikal bebas atau biasa disebut dengan antioksidan adalah zat 

yang dapat membunuh radikal bebas atau dapat mencegah sistem tubuh 

menghambat efek siklus atau reaksi yang menyebabkan oksidasi berlebihan. Bukti 

logis yang berbeda menunjukkan bahwa campuran ini adalah antioksidan yang 

dapat mengurangi resiko lanjutan dari pertumbuhan ganas dan penyakit jantung 

koroner dan penyakit lainnya (Damanis et al., 2020: 465). 

Agen pencegah kanker (antioksidan) bertindak sebagai penangkal radikal 

bebas dengan menyumbangkan elektron dan mereduksi partikel logam. Campuran 

fenol dan flavonoid dapat digunakan sebagai promotor sel karena memiliki gugus 

hidriksil yang dapat menghasilkan hidrogen, sehingga dapat membunuh radikal 

bebas. Moringa oleifera Lamk mengandung flavonoid dan fenol yang merupakan 

indikator penguatan sel (Purba, 2020: 6). 

Antioksidan akan membantu menghambat perbaikan sel kanker, sedangkan 

potasium digunakan untuk mendegrasasi sel yang sakit. Selain itu, asam amino 

yang terkandung dalam moringa oleifera Lamk dapat dibentuk dengan cara kerja 

sistem kekebalan tubuh (Kusmardika, 2020: 49). 
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Antioksidan atau senyawa penangkap radikal bebas adalah zat yang dapat 

membunuh radikal bebas atau dapat mencegah sistem tubuh menghambat efek 

siklus atau reaksi yang mengarah pada oksidasi berlebihan (Hasanah et al., 2016: 

18). 

3. Radikal bebas 

radikal bebas adalah sekelompok zat sintetis. Kulit terluar partikel dan atom 

memiliki elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, dikategorikan tidak 

aman. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan elektron dari ataom yang 

berbeda untuk mengoksidasi lingkungan sekitarnya. Atom berubah menjadi radikal 

bebas yang berbahaya bagi atom/ sel alami. Pada dasarnya, tidak ada atom di alam 

yang merupakan radikal bebas. Ketika partikel non-radikal bertemu radikal bebas, 

mereka membentuk atom radikal lain (Kusmardika, 2020: 47). 

Radikal bebas adalah campuran akseptor dengan elektoron yang tidak 

berpadangan. Metabolisme sel yang normal, tubuh yang kurang gizi, kebiasaan 

makan yang tidak tepat, gaya hidup yang kurang sehat, asap rokok, cahaya terang 

dan cuaca yang tercemar semuanya dapat menyebabkan radikal bebas dalam tubuh 

manusia. Ini membutuhkan penangkal, yang merupakan antiokisdan  

(Purwaningsih, 2014: 56). 

Radikal bebas juga berpartisipsai dalam siklus degenerasi, yaitu interaksi 

yang secara berhadap mengurangi kemampuan jaringan untuk 

mengganti/memperbaiki dirinya dan mempertahankan kemampuan normalnya. 

Perkembangan ini mempengaruhi muskuloskeletal, neurologis, kardiovaskular, 

pernapasan, tulang berwujud (penglihatan, pendengaran, rasa dan kontak) dan 

eksoskeleton (Kusmardika, 2020: 47-48). 

Radikal bebas dapat dihindari atau dilemahkan dengan memberikan 

antioksidan atu mengkonsumsi antioksidan. Pengaruh radikal bebas dapat 
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menyebabkan peradangan dan penuaan, serta merangksang karsinogen. Untuk 

menetralisir radikal bebas, tubuh membutuhkan antioksidan untuk membantu 

melindungi tubuh dan radikal bebas dan mengurangi efek negatifnya (Susanty, 

2019: 32). 

4. Ekstraksi  

Dalam interaksi disribusi campuran aktif biologis, pemilihan teknologi 

distribusi campuran merupakan aspek pentik yang perlu diperhatikan, mengingat 

berpa banyak rendamen yang akan dihasilkan selama siklus pelepasan ini. Ekstraksi 

atau pelepasan senyawa aktif biologis pada tanaman, terlepas dari apakah mereka 

ada di daun, biji, akar atau batang (Kiswandono, 2017: 45). 

Pada dasarnya ekstraksi dingin tidak memerlukan pemanasan. 

Direkomendasikan yang mengandung fragmen sintesis yang tidak tahan panas dan 

bahan umum dengan permukaan halus, seperti daun dan bunga. Keunggulan dari 

metode ini adalah memiliki frekuensi penggunaan yang paling tinggi, tidak dengan 

waktu dan penggunana yang tidak mencakupi dan pemborosan pelarut 

(Kiswandono, 2017: 46). 

Teknik ekstraksi termal adalah refluks, metode ini adalah cairan yang terus 

menerus dan konsisten, ia mencari prinsip-prinsip yang efektif dengan cara yang 

sederhana. Cairan hasil saring dipanaskan dan diuapkan, sedangkan uap 

didinginkan dan dikondensasika sebaliknya dikondensasikan menjadi partiekl 

fluida, yang jatuh Kembali ke labu alas bulat sambil mengekstraksi kristal tunggal, 

4 jam pengujian dilakukan adalah pengujian yang memiliki ketahanan panas dan 

permukaan yang keras pada beberapa zat, seperti pada biji, kulit dan (Kiswandono, 

2017: 47). 
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5. Metode ekstraksi  

Ekstraksi digunakan untuk mendapatkan campuran sintesis yang larut. 

Selama pemisahan campuran tanaman yang aktif secara biologis, beberapa jenis 

ekstraksi biasanya digunakan untuk menentukan rasa yang akan diberikan, yaitu 

ekstraksi dingun spesifik, termasuk maserasi, infiltrasi dan sulfonasi, seperti 

eksraksi panas, terutama dengan refluks (Kiswandono, 2017: 46). 

Ada beberapa metode ekstraksi yang menggunakan pelarut, yakni: 

a. Dengan cara dingin  

1) Maserasi  

Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan merendam bahan dalam zat terlarut 

yang dikoordinasikan dengan senyawa dinamis yang akan diekstraksi di bawah 

siklus pemanasan rendah atau tanpa pemanasan. Variabel yang mempengaruhi 

ekstraksi meliputi waktu, suhu, jenis kelarutan, rasio bahan terhadap pelarut dan 

ukuran molekul. Proses ekstraksi sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

dipping. Sebanyak 567,5 g sampel basah menghasilkan 100 g simplisia, yang 

kemudian direndam dalam 1 liter etanol 96%. Bubur yang diperoleh dipekatkan 

dengan rotary evaporator (Chairunnisa et al., 2019: 552). 

Keuntungan ekstraksi dengan teknologi perendaman adalah untuk 

memastikan bahwa zat aktif yang diekstraksi tidak rusak. Selama siklus ini, 

dekomposisi terjadi karena perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar sel, 

sehingga metabolit sekunder sitoplasma dipecah menjadi fragmen dan dihancurkan 

dalam zat terlarut alami yang digunakan (Chairunnisa et al., 2019: 552 ). 

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam interaksi ekstraksi adalah 

waktu maserasi. Semakin lama waktu perendaman, semakin besar kontak antara zat 

terlarut dengan zat, yang akan meningkatkan jumlah sel yang rusak dan bahan aktif 

yang dihancurkan. Kondisi ini akan terus berlanjut sampai tercapai keadaan 
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setimbang antara konsentrasi campuran dalam bahan dan konsentrasi campuran 

dalam zat terlarut (Chairunnisa et al., 2019: 553). 

2) Perkolasi  

Perlokasi serbuk daun kelor yang telah diinfiltrasi dengan etanol 96% (1:20, 

b/v) pada suhu kamar (laju alir 1 ml/menit). Tambahan fraksi terlarut lainnya dan 

ulangi ekstraksi sampai konsentrat akhir tidak berwarna. Konsentrat gabungan 

disaring dan filtrat pekat diuapkan dengan menggunakan evaporator vakum putar 

Buchi pada tegangan 75 mbar dan 40oC. konsentrat kental kemudian diuapkan 

dalam penangas air mendidih sampai tercapai berat yang stabil (Susanty, 2019: 33). 

b. Dengan cara panas  

1) Refluks  

Masukkan 20 sampai 25 g sampel kering yang telah dihancurkan ke dalam 

labu alas bulat, tambahkan heksan secukupnya dan refluks selama 7 jam. Ekstraksi 

dilakukan berkali-kali. Kemudian larutan pekat tersebut disaring dan filtratnya 

dipekatkan menggunakan rotary dan ditentukan rendamennya. Ampas dikeringkan 

dan direflukan lagi dengan methanol 80% (seperti heksan). Filtrat selanjutnya 

dipekatkan untuk mendapatkan konsentrat yang tidak dimurnikan dan ditentukan 

hasilnya (Kiswandono, 2017: 47). 

2) Soxhletasi 

Serbuk daun kelor diekstraksi dengan etanol 96% menggunakan Soxhlet 

(60-80oC) sampai konsentrat akhir kering. Pisahkan konsentrat dan gunakan 

evaporator putar vakum merek Buchi untuk menghilangkan filtrat pekat pada 75 

mbar dan 40°C. Konsentrat kental kemudian diuapkan dalam penangas air 

mendidih sampai diperoleh berat konstan (Susanty, 2019: 33). 
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6. Kulit  

Kulit adalah salah satu bagian jaringan tubuh yang secara langsung 

menunjukkan siklus pematangan (Noer et al., 2016: 103) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Anatomi kulit  

Kulit yang menutupi seluruh tubuh berperan sebagai pelindung, mencegah 

benturan, mengatur suhu dan sekresi tubuh, serta merupakan organ tubuh yang 

menutupi seluruh tubuh berperan sebagai pelindung, mencegah benturan, mengatur 

suhu dan sekresi tubuh, serta merupakan organ tubuh yang sensitif, karena kulit 

merupakan salah satu organ taktil. Kondisi kulit seseorang akan berubah dari waktu 

ke waktu, terantung pada kesehatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

antara lain lingkungan pekerjaan atau keluarga, asupan makanan, gaya hidup, dan 

keseimbangan hormonal (Wahyuningtyas et al., 2015: 1).  

Kulit merupakan organ yang sensitif terhadap suhu, perubahan cuaca dan 

radikal bebas. Aktivitas luar ruangan melibatkan peningkatan paparan radiasi UV, 

kabut asap dan polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kulit di seluruh 

tubuh. Sinar matahari, kabut asap, dan polusi udara adalah faktor eksternal yang 

menyebabkan masalah kulit. Faktor internal mempengaruhi hormon, gaya hidup 

dan usia. Hormon adalah zat yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Pada kadar yang 

rendah, hormon justru mempengaruhi berbagai proses di dalam tubuh. Merokok, 
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kebiasaan makan yang tidak sehat, kurang istirahat juga dapat menyebabkan 

penggelapan dan penuaan dini pada kulit, menyebabkan hilangnya elastisitas kulit 

dan pembentukan kerutan (Isfianti, 2018: 74-75). 

Tubuh memiliki daya pelembab yang unik, mengeluarkan minyak biasa 

(sebum), dan menjaga permukaan kulit tetap halus, lembut dan aman. Padahal, jika 

sebum hilang, permukaan kulit akan pecah-pecah dan kulit menjadi kering dan 

efektif. Selain itu, dengan adanya zat penyerap udara di kulit, seperti asam amino 

seperti asam amino, purin, pentosa, kolin dan fosfat rantai cabang korosif, mereka 

menyumbang 20% dari berat lapisan tanduk, yang dapat mencegah kulit dari 

kekeringan. Namun, bahan-bahan tersebut dapat dikeluarkan dari kulit dengan cara 

atau tujuan tertentu, sehingga, kulit kehilangan hidrofilisitas dan elastisitasnya 

(Aryani, 2015: 38-39). 

Pada orang dewasa, berat badan sekitar 2,7 hingga 3,6 kilogram setara 

dengan sekitar 1,51,9 kaki persegi kulit. Kulit terdiri dari jutaan sel kulit yang dapat 

mati dan kemudian digantikan oleh sel kulit baru yang tumbuh dan hidup. Kulit 

terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis (lapisan luar tipis), dermis (lapisan tengah) 

dan subkutan (lapisan dalam) (Sari, 2015: 64).  

Lapisan ini terdiri dari lima lapisan (dari atas ke bawah). Kulitnya setebal 

75.150 meter, paling tebal hingga telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan 

dan telapak kaki lebih tebal daripada bagian tubuh lainnya karena adanya stratum 

korneum di area ini. Ini penting karena gesekan lebih sering terjadi di beberapa 

bagian tubuh daripada di bagian lain dan biasanya 14 mm. Kulit Ketebalan dermis 

bervariasi dari bagian ke bagian tubuh, biasanya 14 mm. Dermis adalah jaringan 

yang aktif secara metabolik yang mengandung kolagen, elastin, sel saraf, pembuluh 

darah, dan kelenjar getah bening. Selain folikel rambut, terdapat kelenjar eksokrin, 
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kelenjar apokrin, dan kelenjar sebasea. Terlokalisasi di bawah kulit di dermis, 

terdiri dari jaringan ikat dan lemak (Sari, 2015: 64).  

Kulit memiliki fungsi pelindung, yaitu mengatur suhu tubuh dan persepsi 

sensorik, serta berfungsi melindungi lapisan dari radiasi ultraviolet.  

Untuk mengurangi paparan radiasi UV, ada dua cara bagi stratum korneum 

untuk memantulkan radiasi. Selain itu, paparan sinar matahari meningkatkan 

aktivitas melanosit, menghasilkan melanosom, dan mentransfer melanosit ke 

epidermis. Ini dapat membantu mengurangi penyerapan radiasi UV, yang dapat 

memblokir sel. Namun, paparan berlebihan terhadap radiasi ultraviolet, termasuk 

radiasi ultraviolet A dan radiasi ultraviolet B, dapat menyebabkan kerusakan kulit, 

terbakar sinar matahari, bintik-bintik coklat dan kekeringan, dan bahkan kanker 

kulit (Oktaviasari et al., 2017). 

Proses penuaan ini dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal. 

Dalam hal ini, faktor internal seperti penuaan disebabkan oleh gen, hormon dan ras 

tidak dapat dicegah. Dan faktor eksternal, yaitu penuaan yang disebabkan oleh 

faktor eksternal seperti paparan sinar matahari, suhu, asap rokok, kelembaban udara 

dan polusi, hal ini terjadi di luar tubuh dan dapat dicegah dengan meminimalkan 

paparan faktor-faktor tersebut(Maya et al., 2018: 299).  

Karena radikal bebas, sinar matahari, dan polusi udara dapat menyebabkan 

kulit kering, kasar, bersisik, keriput dan flek hitam (Moilati et al., 2020: 373). 

Kulit sangat bermanfaat untuk penampilan seseorang karena harus dirawat, 

dijaga dijaga kesehatannya. Kebanyakan orang menggunakan berbagai kosmetik 

untuk merawat kulit wajah (Santoso et al., 2020: 18). 

Satu hal tentang mekanisme kulit adalah ketika kulit tidak hanya melindungi 

bagian luar tubuh dari benda lain, tetapi juga menyerap beberapa zat di dalam tubuh. 

Tubuh membutuhkan sinar matahari untuk membuat vitamin D dan membantu 
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tulang menyerap kalsium dan zat lainnya. Namun, paparan sinar matahari jangka 

panjang dapat merusak kulit, menyebabkan keriput dan kemungkinan kanker 

jangka panjang (Sumbayak, 2019: 71). 

Dalam proses penuaan kulit, kerutan dan kerutan bisa terlihat. Ada dua teori 

untuk menjelaskan proses penuaan, yaitu penuaan merupakan proses alami yang 

tidak dapat dihindari oleh semua makhluk hidup. Penuaan merupakan akibat dari 

kerusakan anatomis dan fisologis pada setiap organ tubuh, mulai dari pembuluh 

darah dan organ lain hingga kulit perubahan yang dibawah oleh proses kulit dapat 

dibagi menjadi perubahan anatomi, fisiologis dan kimia. Beberapa perubahan 

anatomi dapat langsung terlihat, seperti hilangnya elastisitas dan elastisitas kulit, 

kerutan dan kerutan akibat paparan sianr matahari yang terlalu lama, penebalam 

kulit, epidermis yang kering dan pecah-pecah, perubahan bentuk kuku dan rambut 

dll (Dipahayu et al., 2014: 167). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penuaan kulit, tetapi faktor yang 

paling penting adalah sinar matahari, terutama sinar ultraviolet yang terkandung 

dalam sinar matahari. Knox dkk menemukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kulit yang tidak tertutup pakaian yang sering terkena sianr 

matahari dan kulit yang sering tertutup pakaian. Kulit yang terpapar akan menjadi 

kering, berkerut, kasar dan mengalami kerusakan lain akibat sinar UV (Rahmadani 

et al., 2019: 107). 

Selain penuaan dini, stress juga dapat meningkatkan risiko berbagai 

penyakit degeneratif yang mengancam, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke 

dan gagal ginjal. Hal ini disebabkan oleh pola makan yang salah, gaya hidup yang 

salah dan stress jangka panjang yang disebakan oleh pekerjaan, keluarga dan 

lingkungan sosial (Maryam et al., 2016: 115). 
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Umumnya, kosmetik pelembab kulit terdiri dari bahan pelembab yang dapat 

membentuk minyak buatan di permukaan kulit, yang dapat melipatgandakan 

lapisan kulit kering dan kasar serta mengurangi penguapan kelembaban dari kulit 

(Sumbayak, 2019: 71). 

7. Kosmetik  

Kosmetik berasal dari kata Yunani “cosmetikos” yang berarti yang berarti 

teknik, dekorasi, restorasi. Saat ini kosmetik atau produk perawatan kulit wajah 

wanita sudah menjadi kebutuhan khusus dan barang penting. Saat ini banyak sekali 

jenis produk perawatan kulit yang beredar di pasaran dengan harga yang mahal 

maupun yang murah. Selain itu, beberapa produk perawatan ini tidak dijamin aman 

saat digunakan. Situasi menjadi lebih rumit karena kurangnya pemahaman wanita 

tentang produk perawatan  ini (Wahyuningtyas et al., 2015: 1). 

Kosmetik diklasifikasikan menurut peraturan kesehatan pemerintah 

Indonesia. Penggunaannya pada kulit menjadi perawatan kulit (skin care kosmetik) 

dan kosmetik (dekorasi atau rias wajah). Kosmetik perawatan kulit meliputi 

kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit (cleansing), sabun, krim 

pembersih dan penyegar kulit, kosmetik yang digunakan untuk melembabkan kulit 

atau pelembab, antara lain pelembab, krim malam, krim anti kerut dan kosmetik 

untuk mengencerkan kulit. Kosmetik membutuhkan riasan untuk menutupi 

ketidaksempurnaan kulit untuk menghasilkan penampilan yang menawan dan 

memiliki efek psikologis yang baik seperti kepercayaan diri.  

Dalam kosmetik warna, pewarna dan wewangian memainkan peran yang 

sangat penting. Tujuan utama penggunaan kosmetik dalam masyarakat modern 

adalah kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui riasan, meningkatkan 

kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit dan rambut dari sinar ultraviolet, 
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polusi dan faktor lingkungan lainnya, mencegah penuaan dan umumnya membantu. 

Nikmati hidup lebih baik (Tranggono et al., 2007). 

Manfaat utama menggunakan kosmetik adalah perawatan dan perawatan, 

meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan ketenangan, melindungi kulit dari 

paparan langsung faktor lingkungan seperti sinar ultraviolet, polusi udara, dan 

mencegah penuaan dini (Santoso et al., 2020). 

Skin care cosmetic berperan fungsi dan mekanisme perlindungan kulit agar 

berjalan dengan baik. Pada dasarnya dapat melindungi kulit dari efek kekeringan, 

kusam dan oksidasi sehingga kulit tetap cantik dan sehat. Peremajaan kulit sangat 

dianjurkan agar kulit tidak menjadi kering, kasar, dan kusam. Upaya agar mengatasi 

permasalahan akibat paparan sinar mahatari dan radikal bebas dengan 

menggunakan pelembab yaitu hand and body. Zat aktif yang terkandung pada 

sediaan hand and body yakni senyawa antioksidan (Noer, 2016: 101). 

Aktivitas antioksidan pada ekstrak daun kelor saat ini banyak diteliti sebagai 

campuran dalam bidang kecantikan seperti hand and body cream. Skin care ini 

berguna dalam menjaga fungsi dan melindungi kulit. Pada dasarnya kosmetik ini 

dapat melindungi kulit dari efek kekeringan, radiasi ultra violet dan oksidasi 

sehingga kulit tetap sehat dan terjaga (Isnan, 2017: 71). 

8. Tipe cream 

Cream adalah kosmetik yang praktis dan praktis, didefinisikan sebagai 

sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan farmakologi yang 

terlarut atau terdispersi dalam matriks yang sesuai (Latif et al., 2020: 10). 

Sediaan cream adalah bentuk sediaan semi-padat untuk penggunaan luar. 

Cream yang diinginkan memiliki sifat tidak lengket dan dapat merata di permukaan 

kulit (Moilati et al., 2020: 373). 
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Seperti lotion, cream memiliki dua fase. Cream dengan sistem emulsi 

minyak dalam air (w / o) di mana fase minyak terdispersi dalam bentuk partikulat 

dalam fase air sebagai fase kontinu. Cream dengan sistem emulsi air dalam minyak 

(w / o) di mana fase minyak bertindak sebagai fase kontinu (Husni et al., 2019: 

102). 

Hand and body cream adalah produk perawatan tubuh yang biasa digunakan 

untuk melembabkan dan melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Hand and 

body cream yang banyak disukai adalah produk cream yang berbentuk O/W 

(minyak dalam air). Cream berbentuk O/W adalah emulsi minyak dalam air yang 

penampakannya menyerupai lotion yang mengandung fase minyak dan fase 

humektan yang lebih banyak dari lotion, yaitu 15-40% fase minyak, 5-15% 

humektan dan sisanya adalah fase air. Cream berbentuk O/W biasanya memiliki 

karakteristik yang mudah diserap kulit setelah digosokkan, tidak lengket di kulit, 

mudah mengalir dan mudah dipompa (Paramitha et al., 2017: 2). 

Sediaan cream m/a mempunyai pengaruh dalam jumlah dan kecepatan zat 

aktif yang diabsorpsi. Zat aktif dalam sediaan cream masuk ke dalam basis atau zat 

pembawa yang akan membawa obat untuk kontak pada permukaan kulit. Beberapa 

keuntungan sediaan ini diantaranya lebih mudah diaplikasikan, nyaman digunakan, 

tidak lengket dan mudah dicuci dengan air, dibandingkan dengan sediaan salep, gel 

dan pasta. Selain itu, basis untuk tipe m/a dapat meningkatkan dan memperbaiki 

kelembaban kulit sehingga kandungan air pada kulit lebih baik dan kulit pun 

menjadi kenyal dan lentur (Husni et al., 2019: 102). 

9. Bahan penyusun  

Proses pembuatan cream adalah mencampurkan zat-zat yang larut dalam 

fase air dengan zat-zat yang larut dalam fase minyak, lalu dipanaskan dan diaduk. 
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Bahan yang digunakan dalam formulasi ini memiliki fungsi yang berbeda, antara 

lain: 

a. Gliserin  

Gliserin (C3H8O3) juga dikenal dengan gliserol atau gula alkohol, adalah 

cairan seperti sirup, bening, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti hangat kira-

kira 0,6 kali lebih manis dari sukrosa, higroskopis. Memiliki rasa manis dapat 

bercampur dengan air dan dengan etanol (95%) p, praktis tidak larut dalam 

kloroform P, dalam eter P dan minyak lemak. Kegunaan sebagai humektan (Rowe, 

2009: 283). 

b. Trietanolamin  

Trietanolamin (C6H15NO3) adalah senyawa organik yang terdiri dari amina 

tersier dan triol. Sering ditambahkan pada sediaan topikal sebagai bahan 

pengemulsi anionik. Cairan kental bening, bersifat higroskopis, berwarna kuning 

pucat dan memiliki titik leleh 20-21oC. Bahan ini mudah larut dalam air, metanol, 

dan aseton. Konsentrasi  yang sering digunakan sebagai bahan pengemulsi adalah 

sebesar 2-4%. Kegunaan sebagai emulgator untuk membentuk emulsi minyak 

dalam air yang stabil (Rowe, 2009: 754). 

c. Paraffin  

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya 

matahari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan mempunyai bau 

lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. 

Larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid, eter dan eter minyak tanah. 

Berfungsi sebagai emolient, pelarut (Rowe, 2009: 474). 

d. Asam stearate 

Memiliki rumus molekul C18H36O2. Asam stearat merupakan campuran 

organik padat yang berbentuk padat, keras, putih atau kuning pucat, praktis tidak 
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larut dalam air, larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95% , dalam kloroform 

p dan dalam 3 bagian eter p, konsentrasi yang sering digunakan untuk melembutkan 

kulit dengan konsentrasi 1-20% sebagai basis dan juga dapat memberikan kesan 

lembut pada kulit (Rowe, 2009: 697). 

e. Setil alkohol  

Setil alkohol C16H34O merupakan alkohol lemak memiliki bentuk serpihan 

putih, licin bergranul. Banyak digunakan sebagai bahan pengemulsi pada sediaan 

cream. Sangat mudah larut dalam etanol 95% dan eter, tidak dapat larut dalam air. 

Pada umumnynya konsentrasi yang digunakan yaitu 2-10%. Apabila konsentrasi 

yang dipakai dalam pembuatan sediaan, emulsi yang akan terbentuk semakin padat. 

Kegunaanya sebagai emolien dan pengemulsi  (Rowe, 2009: 156). 

f. Metil paraben  

Metil paraben biasa disebut dengan nipagin mempunyai rumus molekul 

C8H8O3 secara luas kegunaannya yakni sebagai pengawet antimikroba pada sediaan 

kometika, produk makanan minuman dan formulasi obat-obatan. Berbebmtuk 

serbuk putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, memberikan sedikit rasa 

terbakar, mudah larut dalam etanol, eter, propilen glikol dan air panas dengan suhu 

80oC konsentrasi yang sering digunakan pada sediaan topikal yaitu 0,02-0,3% 

(Rowe, 2009: 441-442). 

g. Oleum citri 

Memiliki sinonim minyak jeruk berbentuk cairan, kuning pucat atau kuning 

kehijauan, berbau khas, rasa pedas agak pahit. Kegunaan sebagai pengaroma (FI 

edisi III. 19 :455). 

h. Asam askorbat 

Rumus molekul asam ascorbat ialah C6H8O6  dan berat molekulnya yaitu 

176,12. Memiliki titik leleh 191-192 oC, menunjukkan warna yang putih hingga 
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kuning muda, tidak higroskopik, tidak berbau, bubuk kristal, dan rasanya asam. 

Berwarna gelap bila terkapar sinar matahari (Rowe, 2009). 

Vitamin C, umumnya dikenal sebagai asam askorbat, memainkan peran 

penting dalam tubuh manusia. Sebagai antioksidan kuat, dapat digunakan secara 

topikal dan secara efektif dapat melindungi sel dari (ROS). Vitamin C adalah 

vitamin larut air yang berbeda dengan vitamin B kompleks. Selain berperan sebagai 

nutrisi dalam tubuh, juga merupakan antioksidan sekunder dan antioksidan tersier, 

salah satunya adalah donor electron, menyediakan electron untuk reaksi biokimia 

di dalam dan diluar sel. Kehadirannya dapat mengurangi spesies oksigen reaktif 

pada monosit, neutrophil, lensa dan retina mata. Vitamin C dapat mereduksi 

superoksida, peroksida, hidroksil, asam klorida dan radikal bebas oksigen reaktif 

dari neutrofil dan monosit teraktivasi (Aminah et.al, 2019: 43). 

10. Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) 

Salah satu ukuran aktivitas antioksidan yang paling umum digunakan adalah 

penggunaan 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) untuk menangkap radikal bebas. 

Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, seperti aktivitas 

penangkap radikal bebas yang tinggi dalam pelarut organik pada suhu kamar, 

metode yang sederhana dan mudah, menggunakan sedikit sampel dalam waktu 

singkat, hanya diperlukan spektrofotometer UV-Vis (Dima et al., 2016: 82). 

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya senyawa antioksidan pada 

tanaman adalah dengan menggunakan metode DPPH. Metode ini merupakan 

metode yang cepat dan mudah serta tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk 

menentukan kapasitas antioksidannya. Metode ini biasa digunakan untuk menguji 

senyawa yang bertindak sebagai donor hidrogen dan mengevaluasi aktivitas 

antioksidannya, serta untuk menentukan jumlah kompleks radikal bebas 

antioksidan yang terbentuk (Shofi et al., 2020). 
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Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel dalam bentuk padat atau cair 

(Prakash, Rigelhof dan Miller, 2001). Radikal DPPH adalah senyawa organik yang 

mengandung nitrogen tidak stabil, memiliki absorbansi kuat pada 517 nm dan 

berwarna ungu tua. Setelah direaksikan dengan senyawa antioksidan maka DPPH 

akan 

berkurang dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan ini dapat diukur 

dengan spektrofotometer dan diplot menurut konsentrasinya (Shofi et al., 2020). 

 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi DPPH dengan antioksidan 

Jika atom atau kelompok atom suatu senyawa memiliki elektron yang tidak 

berpasangan pada orbital terluarnya, senyawa tersebut dapat menjadi radikal bebas. 

Yang membuat elektron terluar tidak berpasangan adalah reaksi oksidasi. Pada 

manusia, senyawa radikal bebas secara alami terbentuk dalam tubuh manusia 

melalui reaksi oksidasi yang terjadi pada sistem metabolisme sel normal. Ketika sel 

terinfeksi, tetapi Juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Salim, 2019: 92). 

11. Spektrofotometer Ultra Violet-Visible (UV-Vis) 

Teknologi analisis spektroskopi menggunakan instrumen spektrofotometer 

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik dekat ultraviolet (190-380 nm) dan 

tampak (380-780 nm). 
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Gambar 4. Skema spektrofotometer Uv-Vis 

Komponen spektrofotometer UV-Vis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: 

sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, penguat, dan perekam. 

Hukum kerja spektrofotometer UV-Vis adalah ketika cahaya monokromatik 

melewati medium (penyesuaian), sebagian cahaya diasimilasi (I), sebagian besar 

dipantulkan (lr), dan sejumlah kecil dibangkitkan (It). Penggunaan persamaan 

dalam estimasi kuantitatif hampir sama untuk investigasi kuantitatif dan subjektif 

tingkat rendah menggunakan deviasi kecocokan hubungan antara urutan fokus 

respons instrumen, karena kepastian subjektif tergantung pada transmisi komponen 

tertentu ke a panjang tertentu di bagian atas. Bentuk gelombang spesifik dan 

jaminan kuantitatif bergantung pada nilai absorbansi yang dihasilkan oleh rentang 

senyawa kompleks yang ditunjukkan oleh komponen analitik (Yanlinastuti et al., 

2016: 23). 

B. Tinjauan islam 

Saat ini, tanaman merupakan salah satu bahan tambahan alternatif yang 

dipilih oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut tidak 

memiliki efek samping yang besar dibandingkan dengan bahan yang terbuat dari 

bahan kimia sintetik. Dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak manfaat tanaman yang 

digunakan sebagai obat penyembuhan. Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengobatan adalah daun kelor (Moringa oleifera Lamk) yang 

berkhasiat sebagai antioksidan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asysyu`ara ayat 

7:  
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  ٧ أوََ لَمۡ يرََوۡاْ إِلَى ٱلۡۡرَۡضِ كَمۡ أنَۢبتَۡناَ فيِهَا مِن كُل ِ زَوۡجٖ كَرِيم  

Terjemahnya:  

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami 
tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 
baik?(Departemen Agama RI, 2002) 

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT. Menghendaki agar 

manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah SWT. Melalui tumbuh-

tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, tumbuhan yang 

telah diciptakan oleh Allah SWT. Kata zauj yang berarti berpasang-pasangan untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya. Kata karim digunakan menggambarkan 

segala sesuatu yang baik. Tumbuhan yang paling baik adalah tumbuhan yang subur 

dan bermanfaat (Shihab, 2009).  

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia 

termasuk tumbuh-tumbuhan beranekaragam dan manfaatnya yang dapat diketahui 

melalui penelitian pada tanaman kelor (Moringa oleifera Lamk) sebagai 

antioksidan untuk mencegah penuaan dini. 

Dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik. Sebagian ulama berpendapat menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam 

tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu 

masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kualitas dan kebutuhan 

makhluk hidup. Demikian juga Allah SWT. Menentukan bentuknya sesuai dengan 

penciptaan dan habitat alamnya (Shihab, 2009). 

Semua jenis tumbuhan dapat digunakan untuk mengobati penyakit, ini 

adalah karunia dari Allah SWT. Melalui Allah SWT. Jangan meminum penyakit 

tanpa obat (penawar). Inilah yang harus dipelajari dan digunakan manusia. Seperti 

yang disebutkan dalam Q.S. Thahaa ayat 53 yang berbunyi : 



31 
 

 
 

ن   ٱلَّذِي جَعلََ لَكُمُ ٱلۡۡرَۡضَ مَهۡدٗا وَسَلكََ لَكُمۡ فيِهَا سُبلُٗٗ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ فأَخَۡرَجۡناَ بهِِٓۦ  جٗا م ِ أزَۡوََٰ

  ٥٣ نَّباَتٖ شَتَّىَٰ 

Terjemahnya: 

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang Telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Departemen Agama RI, 2006) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Dia, (yang telah menjadikan bagi kalian) 

di antara sekian banyak makhluk-nya (bumi sebagai hamparan) tempat berpijak 

(dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) 

tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni 

merupakan hujan. Sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami 

tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-

tumbuhan  yang bermacam-macam jenisnya, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya 

(Shihab, 2009). 

Ayat  tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuh-tumbuhan 

yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan, banyak jenis  tumbuh-

tumbuhan seperti yang telah  dikemukakan sebelumnya.
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ekperimental kuantitatif berupa 

pemanfaatan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) sebagai antioksidan 

menggunakan metode DPPH dalam sediaan hand and body cream.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Matematika 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pancasakti Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan mulai bulan Juni-Agustus 2021. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif berupa 

pemanfaatan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) sebagai antioksidan 

menggunakan metode DPPH dalam sediaan hand and body cream. 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat 

menunjang antara lain. 

1. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan antara lain seperangkat alat maserasi, batang 

pengaduk, cawan porselin, deck glas, erlenmeyer (pyrex®), gelas kimia (pyrex®), 

gelas ukur (pyrex®), pipet tetes, pipet micro, pH meter (Methrom 620®), 

spektrofotometer uv-vis (Hitachi tipe U-1100®),  tabung reaksi (pyrex®), 

timbangan analitik (Sartorius BP 110S®), viscometer brookfield (Synchro-Letci 

LVT®), waterbath (Memmert tipe WNB14®), dan wadah cream.  
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2. Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan antara lain 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(Sigma-Aldrich®) asam stearate, aquadest (Waterone®), ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera Lamk), ethanol 96% , metil paraben, paraffin cair, pewangi 

(oleum citri), setil alkohol, trietanolamin, dan vitamin C (asam ascorbat) (Kalbe®). 

D. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan adalah daun kelor (Moringa oleifera Lamk) 

sebanyak 2 kg. 

E. Prosedur Kerja 

1. Preparasi sampel daun kelor  (Moringa oleifera Lamk) 

Daun diambil, kemudian dilakukan sortasi basah dan pencucian dengan air 

yang mengalir sampai benar-benar bersih. Setelah itu, dilakukan perajangan lalu 

daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dalam suhu kamar sampai benar-

benar kering. Setelah kering daun kelor dihaluskan menjadi serbuk dengan 

menggunakan blender, dan kemudian di ayak, agar sampel dapat dipastikan sudah 

benar- benar halus (Susanty, 2019). 

2. Ekstraksi sampel daun kelor (Moringa oleifera Lamk) 

Serbuk daun kelor dimaserasi dengan etanol 96% pada suhu kamar selama 

4 hari dan disaring melalui kertas saring Whatman No. 41. Bagian lain dari pelarut 

ditambahkan dan ekstraksi diulang sampai ekstrak terakhir tidak berwarna. Ekstrak 

digabungkan dan terkonsentrasi diuapkan menggunakan evaporator. Ekstrak kental 

kemudian diuapkan pada bak air mendidih sampai diperolah berat konstan 

(Susanty, 2019). 

 

 



34 
 

 
 
 
 

3. Formulasi hand and body cream ekstrak daun kelor (Moringa oleifera 

Lamk) 

Tabel 1. Rancangan formula  

 
Nama Bahan 

 
Kegunaan 

Formula 

F0 
(% b/v) 

FI 
(% b/v) 

FII 
(% b/v) 

FIII 
(% b/v) 

Ekstrak daun 
kelor 

Zat aktif 0 1 2 3 

Gliserin Humektan 10 10 10 10 
Trietanolamin Emulgator 2 2 2 2 

Parafin cair Emollien 10 10 10 10 
Asam stearate Emulgator 6 6 6 6 
Setil alkohol Agen penstabil 2 2 2 2 
Metil paraben Pengawet 0,1 0,1 0,1 0,1 
Oleum citri Pewangi 0,2 0,2 0,2 0,2 
Aquadest ad Pelarut 100 100 100 100 

Keterangan: 

F0 = Formula handbodi krim antioksidan kontrol (basis) 

FI = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 1% 

FII = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 2% 

FIII = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 3% 

4. Pembuatan hand and body cream ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk) 

Dalam proses produksi produk ini, jumlah ekstrak daun kelor yang 

ditambahkan bervariasi dengan konsentrasi. Proses pembuatannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Ditimbang masing-masing bahan yang akan digunakan dalam formulasi ini, 

kemudian dipisahkan berdasarkan fase (kelarutan dalam air dan dalam minyak). 

b. Dicampurkan asam stearate, paraffin cair, dan setil alkohol yang merupakan 

fase minyak kemudian dipanaskan dalam beaker glass sehingga mencapai suhu 
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70oC sambil dilakukan pengadukan. Lalu dilakukan pendinginan hingga suhu 

mencapai 65oC diaduk terus sampai homogen (Adonan 1). 

c. Dicampurkan gliserin dan air yang merupakan fase air dan dipanaskan hingga 

suhu 80oC dalam wadah yang berbeda sambal dilakukan pengadukan 

menggunakan pengaduk magnet. Setelah itu, dilakukan pendinginan hingga 

suhu mencapai 65oC sambil dimasukkan trietanolamin sedikit demi sedikit 

(Adonan 2). 

d. Dicampurkan adonan 1 dan 2 sambil terus diaduk dengan batang pengaduk. 

Pengadukan dilakukan sampai terbentuk emulsi krim yang halus. Pengadukan 

dilanjutkan secara manual sampai adonan mengembang (Adonan 3). Adonan 3 

dibiarkan hingga suhu turun menjadi 40oC.  

e. Ditambahkan metil paraben, oleum citri, ekstrak daun kelor dengan variasi 

konsentrasi yang berbeda-beda. 

f. Dilakukan pengadukan sampai terbentuk cream yang halus. Setelah dingin, 

cream dimasukkan ke dalam wadah. 

5. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera 

Lamk) (Moilati et al., 2020). 

a. Pembuatan larutan induk DPPH  

Ditimbang sebanyak 0,04 g (40 mg) DPPH. Kemudian dilarutkan dalam 

etanol 96% hingga tanda batas dengan menggunakan labu ukur 100 ml, memiliki 

konsentrasi 400 ppm setelah itu ditempatkan dalam botol kaca berwarna gelap serta 

dihomogenkan, diinkubasi selama 30 menit. 

b. Penentuan lamda (λ) maksimum DPPH 

Larutan pembanding vitamin C dipipet 1 ml lalu ditambahkan 5 ml larutan 

DPPH, kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml, dicukupkan volumenya 

dengan etanol 96% sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan dan diinkubasi 
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selama 30 menit ditempat gelap, kemudian diukur absorbansinya dengan 

spektofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. 

c. Pembuatan larutan blanko  

Dipipet 1 ml larutan DPPH ke dalam labu ukur 5 ml, kemudian ditambahkan 

etanol 96% hingga tanda dan dihomogenkan. Didiamkan selama 30 menit dan 

diukur absorbansinya pada pada Panjang gelombang 517 nm. 

d. Pembuatan larutan pembanding vitamin C 

Ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan pada labu ukur 

100 ml setelah itu ditambahkan etanol sehingga konsentrasi diperoleh 100 ppm. 

Dilakukan pengenceran bertingkat masing-masing konsentrasi vitamin C dipipet 2 

ppm, 4 ppm, dan 6 ppm (0,1 ml; 0,2 ml; 0,3 ml) dari larutan stok vitamin C dan 

dilarutkan ke dalam labu ukur 5 ml. Kemudian diambil tiap konsentrasi sebanyak 1 

ml. dan ditambahkan 2 ml larutan DPPH. Setelah itu dihomogenkan, didiamkan 

selama 30 menit, selanjutnya diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 517 nm. 

e. Pembuatan larutan uji 

Masing- masing konsentrasi cream ditimbang sebanyak 10 mg kemudian 

dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml. Sehingga konsentrasi yang didapatkan 100 

ppm. Selanjutnya dihomogenkan dengan cara divortex selama 2 menit. Kemudian 

diambil 1 ml dari masing-masing konsentrasi lalu ditambahkan 2 ml larutan DPPH. 

Setelah itu diikubasi pada suhu 37oC selama 30 menit dan dimasukkan ke dalam 

kuvet, kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dengan Panjang gelombang 517 nm dan dihitung presentasi inhibisinya untuk 

mendapatkan nilai analisis IC50 

% Inhibisi = 
Absorban blanko DPPH−Absorban sampel

absorban blanko DPPH  X 100 % 
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Untuk mendapatkan nilai IC50, maka ditentukan nilai presentasi inhibisi dari 

masing-masing konsentrasi. Konsentrasi sampel dan presentasi inhibisi diplotkan 

pada suhu x dan y pada persamaan  y= a± 𝑏𝑥 

6. Uji mutu fisik hand and body cream antioksidan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera Lamk) 

a. Uji organoleptik 

Pengujian organoleptik dilakukan pengamatan visual dan pengamatan 

perubahan sediaan meliputi kenampakan, bau dan warna (Santoso et al., 2020). 

b. Uji homogenitas 

Tujuan  uji keseragaman adalah untuk diamati dan memahami campuran 

bahan dalam sediaan agar tidak terdeteksi partikel kasar (Santoso et al., 2020). 

c. Uji pH 

Uji formulasi cream menggunakan pH meter yang dicelupkan ke dalam 

sediaan. Catat nilai pH yang ditunjukkan dan replikasi (Latif et al., 2020). Nilai pH 

harus disesuaikan dengan nilai pH normal kulit, sekitar 4,5-8, karena nilai pH yang 

terlalu tinggi akan membuat tampak bersisik, dan akan iritasi pada kulit jika terlalu 

asam (Yacobus et al., 2019: 22).  

d. Uji daya sebar 

Uji daya sebar adalah dengan meletakkan 500 mg sediaan pada kaca bundar, 

diletakkan kaca bundar diatasnya. Letakkan beban 50 g di atasnya dan diamkan 

selama 1 menit, lalu lanjutkan menambahkan beban 100 g, 150 g, dan 200 g, catat 

dan hitung diameter ekstensi. Replikasi sebanyak 3 kali (Latif et al., 2020). Daya 

sebar cream yang baik antara 5-7 cm (Yacobus et al., 2019: 22).  

e. Uji viskositas  

Dalam pengujian, viskositas diukur dengan Viscometer Brookfield. 

Tempatkan sediaan dalam gelas kimia dan kemudian rendam rotor kedalam tanpa 
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menyentuh wadah. Kemudian nyalakan viskometer, berapa skala yang ditunjukkan. 

Replikasi pada maing-masing formula sebanyak 3 kali. 

F. Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan Uji Analysis of Varience (ANOVA) dengan 

program SPSS versi 22. Dilakukan pengujian data terlebih dahulu menggunakan 

pengujian normalitas kemudian homogenitas sebagai syarat analisis data sebelum 

melakukan uji ANOVA. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah 

data mengikuti sebaran normal atau tidak. Uji data homogenitas digunakan untuk 

menguji apakah masing-masing kelompok mempunyai kesamaan rata-rata varian, 

jika hasil uji signifikan dengan taraf signifikasi (α = 0,05). Apabila data tidak 

memenuhi syarat one way ANOVA maka dilakukan uji non parametrik Kruskal-

wallis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengamatan 

1. Hasil Ekstraksi  daun kelor (Moringa Oleifera Lamk) 

Hasil ekstraksi dari simplisia daun kelor (Moringa Oleifera Lamk) sebanyak 

250 g dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut ethanol 96%. 

Maka hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Ekstraksi  daun kelor (Moringa Oleifera Lamk) 
Jenis Ekstrak Berat Simplisia Berat Ekstrak % Rendamen 

Ekstrak kental 250 g 12,83 g 5,132 % 

2. Hasil Uji Mutu Fisik Sediaan  Hand and Body Cream Ekstrak Daun 

Kelor (Moringa oleifera Lamk) 

Pada pengujian mutu fisik sediaan ini terdiri atas uji organoleptik, uji 

homogenitas, pengukuran nilai pH, pengujian daya sebar dan viskositas. Pengujian 

ini dilakukan pada 3 formulasi yang berbeda konsentrasi ekstraknya berturut-turut 

1%, 2%, dan 3% dan 1 formulasi sebagai basis tanpa tambahan ekstrak sebagai 

kontrol negatif. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

a. Uji Organoleptik dan Homogenitas  

Tabel 3. Hasil pemeriksaan organoleptik  dan homogenitas 

Formula 
Hasil Pengujian 

Warna Bau  Bentuk  Tekstur  Homogenitas 

Kontrol 
(-) 

Putih Bau  Semisolid 
Lembut, 

tidak 
lengket 

Homogen 

FI (1%) 
Hijau 
muda 

Bau 
khas 

Semisolid 
Lembut, 

tidak 
lengket 

Homogen 

FII (2%) 
Hijau 

kecoklatan  
Bau 
khas 

Semisolid 

Lembut, 
tidak 

lengket 
Homogen 
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FII (3%) Coklat 
Bau 
khas 

Semisolid 
Lembut, 

tidak 
lengket 

Homogen 

b. Hasil Uji pH  

Tabel 4. Hasil pemeriksaan pH 

Formula pH Rata-rata Syarat 
Menurut SNI 1996 

Kontrol (-) 6,43 

4,5–8 
FI 5,39 
FII 5,42 
FIII 5,62 

c. Hasil Uji Daya Sebar  

Tabel 5. Hasil pemeriksaan daya sebar 

Formula Nilai Daya Sebar 
(cm) Rata-Rata 

Syarat 
Menurut SNI 1996 

Kontrol (-) 5,78 

5-7 cm 
FI (1%) 5,98 
FII (2%) 6,56 
FIII (3%) 6,67 

d. Hasil Uji Viskositas 

Tabel 6. hasil pemeriksaan uji viskositas 

Formula Nilai Viscositas (cp) 
Rata-Rata 

Syarat 
Menurut SNI 1996 

Kontrol (-) 2.888 

2.000 -50.000 cp 
F1 (1%) 3.360 
F2 (2%) 3.930 
F3 (3%) 4.320 

3. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Hand and Body Cream Ekstrak Daun 

Kelor (Moringa oleifera Lamk) 

Tabel 7. Hasil IC50  FI,FII, dan FIII 

a. Untuk FI (1%) 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi Persamaan 
Regresi Linear 

IC50 

Blanko 0,856 - - - 
50 0,541 36,79 % 

y = 0,2549 x + 23,553 103,75 
ppm 

100 0,411 51,98 % 
150 0,382 55,37 % 
200 0,200 76,63 % 
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250 0,101 88,20 % 

b. Untuk FII (2%) 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi 
Persamaan 

Regresi Linear IC50 

Blanko 0,856 - - - 
50 0,524 38,78 % 

y = 0,2427 x + 25,125 100,72 
ppm 

100 0,421 50,81 % 
150 0,381 55,49 % 
200 0,210 75,46 % 
250 0,110 87,14 % 

c. Untuk FIII (3%) 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi 
Persamaan 

Regresi Linear IC50 

Blanko 0,856 - - - 
50 0,520 39,25 % 

y = 0,2009 x + 31,562 91,77 
ppm 

100 0,410 52,10 % 
150 0,300 64,95 % 
200 0,288 73,36 % 
250 0,181 78,85 % 

4. Hasil Pembanding Vitamin C 

Tabel 8. IC50 Kontrol Positif 
Konsentrasi 

Vit.C Absorbansi % Inhibisi 
Persamaan 

Regresi Linear IC50 

Blanko 0,856 - - - 
2 ppm 0,774 13,08 % 

y = 6,4825x – 0,08 7,72 
ppm 

4 ppm 0,638 25,46 % 
6 ppm 0,522 39,018 % 

B. Pembahasan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

dan menghambat kerusakan sel dengan cara mengikat radikal bebas. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas. Vitamin C adalah senyawa antioksidan alami yang 

sering digunakan sebagai senyawa pembanding dalam pengujian aktivitas 

antioksidan. Hal ini dikarenakan senyawa antioksidan alami relative aman dan tidak 

menimbulkan toksisitas. Paparan kronis dan berulang terhadap sinar matahari 

disebut photoaging. Paparan ini akan menghasilkan radikal bebas yang dapat 
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merusak struktur kulit dan lapisan dermis yaitu fibroblas dan matriks ekstraseluler 

seperti kolagen, elastin dan zat basa yang berkurang secara fungsional sehingga 

menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya dan akhirnya berkerut (Maya et al., 

2018). 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk) yang umumnya masyarakat masih kurang paham dengan 

pengelolahan daun kelor sebagai sediaan kosmetik atau kecantikan. Beberapa 

literatur membahas tentang daun kelor dapat menghambat radikal bebas. Untuk 

meningkatkan pemanfaatannya maka dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan 

agar menentukan pada konsentrasi berapa ekstrak daun kelor yang efektif sebagai 

antioksidan dalam sediaan  hand and body cream dengan konsentrasi yang berbeda 

serta menggunakan vitamin C sebagai pembanding. 

Pada ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) dilakukan perendaman 

dengan menggunakan ethanol 96% pelarut ini digunakan untuk mengekstrasi daun 

kelor dengan metode maserasi. Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi yang 

dilakukan secara dingin sehingga mencegah terjadinya kerusakan komponen kimia 

yang tidak tahan panas yang dimana tujuannya untuk menarik semua komponen 

kimia dalam sampel, pelarut akan menembus dinding sel dan  masuk kerongga yang 

mengandung senyawa aktif. Proses ini diawali dengan merendam serbuk daun kelor 

sebanyak 250 g dengan ethanol 96% sebanyak 1000 ml hingga serbuknya terendam. 

Didiamkan selama 1x24 jam setelah itu diaduk tiap 8 jam sekali menggunakan 

batang pengaduk selama 3x24 jam. Serbuk simplisia daun kelor yang telah 

dimaserasi disaring kemudian dipekatkan menggunakan alat vaccum rotary 

evavorator sampai memperoleh ekstrak kental. Ekstrak etanol daun kelor yang 

diperoleh pada penelitian ini yakni 12,83 g dengan nilai rendamen 5,132%. 
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Ketika ekstrak telah diperoleh, langkah selanjutnya ke tahap proses 

formulasi pembuatan sediaan cream. Pembuatan ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan fase minyak dan fase air. Dimana fase minyak (asam stearat, setil 

alkohol, paraffin cair) dan fase air (trietanolamin, gliserin dan aquadest) dileburkan 

masing-masing diatas penagas air hingga bahan tercampur merata. Setelah itu 

dicampurkan fase air dan fase minyak diatas lumpang gerus sampai massa cream 

terbentuk serta penambahan (pewangi dan metil paraben). Ditambahkan ekstrak  

ethanol daun kelor (moringa oleifera lamk) dengan variasi konsentrasi pada 

penelitian ini yaitu 1%, 2% dan 3%. 

Dilakukan uji mutu fisik terhadap hand and body cream yang telah 

diformulasikan dengan varian ekstrak yang berbeda-beda. Adapun evaluasi uji ini 

yakni uji organoleptik, uji homogenitas, uji daya sebar, uji pH dan uji viskositas.  

Pada standar pengujian organoleptik dikatakan stabil jika berbentuk, bau 

dan warnanya tidak mengalami perubahan. Sediaan yang baik harus homogen dan 

bebas dari partikel yang masih menggumpal. Hasil uji mutu fisik organoleptik 

diperoleh pada tabel 2 bagian a semua formula memiliki homogenitas yang baik, 

dikarenakan dengan tidak adanya gumpalan-gumpalan kasar pada kaca objek. 

Secara uji organoleptik dari bentuk dan warna sediaan menunjukkan warna yang 

baik rata-rata keseluruhan memiliki warna hijau muda sampai kecoklatan, hal ini 

diperoleh dari warna dasarnya dari ekstrak yakni hijau pekat sedangkan pada basis 

sediaan tetap menunjukkan warna dasar putih. Semakin tinggi konsentrasi ektrak 

maka semakin pekat warna yang dihasilkan. 

Hasil uji mutu fisik pH diperoleh pada tabel 2 bagian b yakni berkisar antara 

5,39–6,43.  Standar uji pH menurut SNI 16-4399-1996 sediaan hand and body 

cream tersebut memenuhi syarat pH sediaan topikal yang aman untuk kulit yaitu 

sekitar 4,5–8 karena jika pH terlalu besar maka dapat menyebabkan kulit menjadi 



44 
 

 
 
 
 

bersisik, sedangkan apabila terlalu asam maka akan terjadi iritasi kulit (Yacobus et 

al., 2019: 22). pH semua formula sediaan hand and body cream relatif stabil selama 

masa penyimpanan. Pemeriksaan pH dilakukan menggunakan pH meter. Data hasil 

penurunan pengukuran pH dianalisis secara statistik menggunakan uji One-Way 

ANOVA Untuk memenuhi syarat uji ini harus homogen dan normal. Hasil nilai uji 

normalitas adalah  0,479 > 0,05 data normal. Sedangkan uji homogenitas yaitu 0,02 

< 0,05 maka data yang dihasilkan tidak homogen, langkah selanjutnya dianalisis 

dengan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis karena data yang tidak homogen 

hingga diperoleh nilai signifikasi 0,015 < 0,05. 

Daya sebar berkaitan dengan sifat penyebaran hand and body cream ketika 

digunakan pada sediaan topikal. Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit 

yang kontak dengan hand and body cream akan semakin luas dan zat aktif akan 

terdistribusi dengan baik. Hand and body cream yang baik memiliki daya sebar 

yang besar sehingga dapat diaplikasikan pada permukaan kulit yang luas tanpa 

penekanan yang berlebihan. Kemampuan daya sebar dilihat dari diameter sebaran 

yang dihasilkan. Pada hasil mutu fisik dapat dilihat dalam tabel 3 bagian c. Menurut 

SNI 1996 daya sebar hand and body cream yang baik dalam batas range antara 5-7 

cm (Yacobus et al., 2019: 22). Sehingga sediaan yang dibuat dengan menggunakan 

ekstak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) mempunyai daya sebar yang baik. Data 

hasil penurunan pengukuran daya sebar uji One-Way ANOVA harus homogen dan 

normal. Hasil nilai uji normalitas adalah  0,478 > 0,05 data normal. Sedangkan uji 

homogenitas yaitu 0,042 > 0,05 data yang dihasilkan homogen,  maka telah 

memenuhi syarat dengan nilai signifikan <0,001 jadi <0,05. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada setiap formulasi pada pengujian ini memiliki perbedaan 

yang signifikasi antara formulasi satu dengan yang lain. Dilakukan pengujian 

lanjutan dengan uji Post Hock Tukey dapat dilihat perbedaan yang signifikasi pada 
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data setiap formula 1 dan 2, formula 1 dan 3 dan formula 1 dan 4 dengan nilai 

signifikasi <0,05. 

Hasil uji mutu fisik uji viskositas diperoleh pada tabel 2 bagian d 

menunjukkan sediaan memenuhi standar uji viskositas yang baik karena nilai rata-

rata memenuhi syarat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besar tahanan 

yang dihasilkan oleh sediaan hand and body cream. Pengujian viskositas menurut 

SNI viskositas yang baik pada sediaan semi solid yaitu 2.000-50.000 cp. Pada data 

hasil pengujian ini memenuhi standar viskositas yang baik. Analisis data 

selanjutnya dilakukan dengan penurunan pengukuran viskositas uji One-Way 

ANOVA harus homogen dan normal. Hasil nilai uji normalitas adalah  0,443 > 0,05 

data normal. Sedangkan uji homogenitas yaitu 0,646 > 0,05 data yang dihasilkan 

tidak homogen,  maka telah memenuhi syarat dengan nilai signifikan <0,001 jadi 

<0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap formulasi pada pengujian ini 

memiliki perbedaan yang signifikasi antara formulasi satu dengan yang lain. 

Dilakukan pengujian lanjutan dengan uji Post Hock Tukey dapat dilihat perbedaan 

yang signifikasi pada data setiap formula 1 dan 2, formula 1 dan 3 dan formula 1 

dan 4 dengan nilai signifikasi <0,05. Hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap 

viskositas. 

Pembuatan sediaan hand and body cream dengan tipe minyak dalam air 

(M/A) karena dapat memberikan efek dingin pada kulit, mudah dicuci serta tidak 

menimbukan bekas setelah pemakaian tidak pula berminyak dan memiliki 

kemampuan menyebar yang baik.    
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Ungu          Kuning 

Gambar 5. Reaksi penghambatan radikal DPPH (Reaksi perubahan warna 

DPPH) (Sumber:Pubs.rsc.org)  

Analisa kuantitatif pada penelitian ini menggunakan uji antioksidan dengan 

metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazy). DPPH merupakan senyawa radikal 

bebas yang bersifat stabil, sehingga dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang 

berasal dari suatu antioksidan yang membentuk DPPH tereduksi. Adanya aktivitas 

antioksidan dari sampel mengakibatkan perubahan warna pada larutan DPPH dalam 

etanol yang semula berwarna ungu pekat menjadi kuning pucat. Sebelum dilakukan 

analisa kuantitatif terlebih dahulu dilakukan preparasi sampel, yaitu dengan 

mencampurkan sampel dengan DPPH kemudian diletakkan dalam tempat gelap 

selama 30 menit, tujuannya untuk melihat aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor. 

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50. Nilai IC50 adalah 

konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas. 

Hasil pengamatan pada proses pengukuran serapan ekstrak daun kelor dan 

vitamin C disajikan dalam gambar berdasarkan data pada gambar tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai absorbansi DPPH semakin berkurang seiring dengan 

bertambahanya konsentrasi ekstrak daun kelor. Hal ini dapat terjadi oleh karena 

adanya reduksi radikal DPPH oleh antioksidan, dimana semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun kelor maka partikel-partikel senyawa antioksidan yang terkandung 

akan semakin banyak  sehingga semakin besar pula aktivitas antioksidanya dan 

menyebabkan absorbansi DPPH semakin berkurang. 
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Berdasarkan hasil uji pengamatan pada aktivitas antioksidan pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) 96% terhadap 

DPPH diperoleh hasil pada FI konsentrasi ekstrak 1% dengan nilai IC50 sebesar 

103,75 ppm, FII konsentrasi ekstrak 2% dengan nilai IC50 sebesar 100,72 ppm, FIII 

konsentrasi ekstrak 3% dengan nilai IC50 sebesar 91,77 ppm, dan kontrol negatif 

dengan nilai IC50 sebesar 7,72 ppm.  

Pada FI konsentrasi ekstrak 1% sebesar 103,75% merupakan persentase 

penghambatan antioksidan tertinggi bila dibandingkan dengan sampel lainnya. 

Hasil terendah ditunjukkan oleh FIII ekstrak 3% sebesar 91,77%. Aktivitas 

penghambatan DPPH yang semakin rendah menunjukkan bahwa aktivitasnya 

sangat bagus. 

Hasil pengujian antioksidan kontrol positif yaitu asam askorbat (Vitamin C) 

menggunakan konsetrasi 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm ditunjukan pada tabel 4. Pada 

tabel 4 menujukan semakin tinggi konsentrasi kontrol positif maka semakin rendah 

nilai absorbansi dan semakin tinggi nilai % aktivitas antioksidannya. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi kontrol positif maka semakin tinggi 

konsentrasi kandungan zat yang berkhasiat antioksidan sehingga semakin tinggi 

penghambatan terhadap DPPH yang menyebabkan nilai absorbansi semakin rendah 

karena DPPH yang tersisa semakin kecil pula. Pada vitamin C diperoleh nilai IC50 

sebesar 7,72 ppm yang berarti vitamin C memiliki kategori aktivitas antioksidan 

sangat kuat. Sehingga Vitamin C sering digunakan sebagai kontrol positif dalam 

pengujian antioksidan karena vitamin C merupakan zat antioksidan yang baik 

dimana dapat berperan sebagai zat antioksidan dengan mencegah efek negatif dari 

radikal bebas. Zat ini bekerja sebagai antioksidan dengan mendonorkan elektron 

yang dimilikinya (Siyanti et al., 2019: 75)
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bawah: 

1. Dalam sediaan hand and body cream ekstrak daun kelor (Moringa oleifera 

Lamk) pada konsentrasi (1%, 2%, dan 3%) dapat diformulasikan dalam 

sediaan hand and body cream yang memenuhi syarat uji mutu fisik. Pada 

standar pengujian organoleptik dikatakan stabil jika bentuk, bau dan 

warnanya tidak mengalami perubahan, standar pengujian homogenitas 

dikatakan homogen jika sediaan tidak terdapat partikel atau butiran kasar, 

standar uji pH menurut SNI 16-4399-1996 dengan batas range 4,5-8,0, 

standar pengujian daya sebar menurut SNI 1996 yaitu nilai daya sebar dalam 

batas range (5 cm-7 cm), dan pengujian viskositas menurut SNI adalah 

dengan batas range 2000-50.000 cps. 

2. Sediaan hand and body cream ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lamk) 

memiliki antioksidan dimana semakin tinggi jumlah konsentrasi ekstrak 

daun kelor (Moringa oleifera Lamk) yang digunakan senyawa antioksidan 

semakin (banyak) maka semakin tinggi (besar) pula aktivitas 

antioksidannya. 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti kadar vitamin C pada 

formulasi cream antiaging dengan metode lain, misalnya metode Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi (HPLC). 



` 
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Lampiran 1. Skema Kerja  

1. Preparasi sampel  
 

Disiapkan sampel daun kelor (Moringa oleifera Lamk) basah 

 
 
 

Ditimbang sampel 2 kg 
 
 

            Dilakukan sortasi basah 

 

    Dicuci sampel dengan air mengalir 

 
 

Dilakukan perajangan 
 
 
 

Dikeringkan sampel dengan cara diangin-anginkan dalam 
Suhu kamar sampai benar-benar kering 

 
 

         Dilakukan sortasi kering 

 

Diserbukkan sampel menggunakan blender 

 
 

Diayak  
 
 
 

Serbuk sampel siap diekstraksi 
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2. Ekstraksi sampel  

Serbuk sampel ditimbang 250 g kemudian dimasukkan dalam  
wadah maserasi 

 
 

 
 Direndam dengan memasukkan pelarut etanol 96% ke dalam 

 wadah 
 
 

  
Ditutup wadah dan didiamkan selama 1x24 jam di tempat yang 

terlindung dari cahaya dan dilakukan pengadukan tiap 8 jam sekali selama 
3 x24 jam 

 
 
 

Disaring menggunakan kertas saring Whatman No.41 
 
 

Dipekatkan ekstrak cair menggunakan rotary evaporator  
(T<30°C) dan dibebas etanolkan dengan cara dipanaskan  

di atas penangas sehingga dihasilkan ekstrak kental 
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3. Pembuatan Hand and Body Cream 

a. Pembuatan fase minyak (adonan 1) 

Ditimbang bahan asam stearate, paraffin cair, setil alkohol.   
 
 

 
Dicampurkan bahan  

 
 
 

 Dipanaskan (70oC) dan pengadukan 
 
 
 

Didinginkan (65°C) dan pengadukan  
 
 
 

Fase minyak (Adonan 1) 
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b. Pembuatan fase air (adonan 2) 

 Ditimbang bahan gliserin dan aquadest 

 
 

Dicampurkan bahan 
 

 

Dipanaskan (80oC) dan pengadukan 
 
 

 
Didinginkan (65°C) dan pengadukan        Trietanolamin  
 
 
 
    Fase air (Adonan 2) 
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c. Hand and body cream ekstrak daun kelor (Adonan 3) 
 

Adonan 1      Adonan 2 
 

 
Adonan 3 

 
 
 

Diaduk sampai homogen dan terbentuk cream 
 

 
 

Diaduk manual (40°C)  Metil paraben dan 
pewangi   

 
 

 Ditambahkan ekstrak daun kelor dengan variasi konsentrasi  

1%, 2 % dan 3%.   
 
 

    Hand and Body Cream 
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4. Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor (Moilati et al., 

2020). 

a. Pembuatan larutan induk DPPH  
 

Ditimbang sebanyak 40 mg DPPH 
 
 

Dilarutkan dalam etanol hingga 100 ml. Larutan DPPH 400 ppm 

 

Dimasukkan kedalam  erlenmeyer 

 

Dihomogenkan 
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b. Pembuatan larutan blanko dengan Panjang gelombang DPPH 

  

Dipipet 1 ml larutan DPPH 

  

Dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml 
 
 
Dilarutkan dengan etanol hingga tanda 

 
 

 
Didiamkan selama 30 menit 

 

Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 
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c. Pembuatan larutan pembanding vitamin C 
 

Ditimbang 10 mg vitamin C 

    

Ditambahkan etanol sebanyak 100 ml 

 

Dilakukan pengenceran bertingkat dengan perbandingan konsentrasi vit. C 
masing-masing 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm 

 

Dilarutkan dalam labu ukur 5 ml 

 
 
Diambil 1 ml setiap konsentrasi dan ditambahkan 2 ml larutan DPPH 

 
 
 

Dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit 
 
 
 

Diukur absorbansi dengan menggunakan Spektrofotometer Uv-vis dengan 
Panjang gelombang 517 nm 
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d. Pembuatan larutan uji  

 
Ditimbang 10 mg masing-masing konsentrasi hand and body cream 
 
 

Dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml  

 

Dihomogenkan dengan cara divortex selama 2 menit 

 

Diambil 1 ml dari masing-masing konsentrasi lalu ditambahkan larutan DPPH 

 
 

Diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37oC dan dimasukkan ke dalam kuvet 
 
 

Diukur serapan dengan menggunakan spektrofotometer Uv-vis dengan panjang 
gelombang 517 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Inhibisi = Absorban blanko DPPH−Absorban sampel
absorban blanko DPPH  X 100 % 
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Lampiran 2. Perhitungan rendamen ekstrak daun kelor 

Perhitungan rendamen ekstrak daun kelor  

% Rendamen  = bobot ekstrak
bobot simplisia  X 100 % 

= 12,83
250  X 100 % 

= 0,05132 x 100% 
= 5,132 % 
 

Lampiran 3. Penyiapan larutan DPPH 

Penyiapan larutan DPPH 

Konsentrasi larutan DPPH 0,04 g (40 mg) dalam 100 ml 

Konsentrasi = 40 mg 

Volume  = 100 ml = 0,1 liter 

ppm =  𝑚𝑔

𝐿
  

x = 
40

0,1
  

X = 400 mg/L 
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Lampiran 4. Perhitungan larutan stok larutan sampel ektrak daun kelor 

(Moringa oleifera Lamk) 

Perhitungan pengenceran stok larutan ekstrak daun kelor 

Perhitungan pengenceran larutan stok ekstrak daun kelor 100 ppm dengan 

konsentrasi (50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm) dalam labu ukur 

5 ml. 

N1 x V1 = N2 x V2 

V1 = N2 x V2

V2
 

a. Untuk 50 ppm 

V1  =  50 ppm x 5 ml

100 
 =  2,5 ml 

b. Untuk 100 ppm 

V1  = 100 ppm x 5 ml

100 
 = 5 ml 

c. Untuk 150 ppm 

V1  = 150  ppm x 5 ml

100 
 = 7,5 ml 

d. Untuk 200 ppm 

V1  = 200 ppm x 5 ml

100 
 = 10 ml 

e. Untuk 250 ppm 

V1  = 250 ppm x 5 ml

100 
 = 12,5 ml 
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Lampiran 5. Penyiapan larutan pembanding (Vitamin C) 

Penyiapan larutan pembanding (Vitamin C) 

Larutan stok vit. C  = 10 mg 

Volume   = 100 ml = 0,1 liter 

ppm =  𝑚𝑔

𝐿
  

x = 
10

0,1
 =  

X = 100 mg/L 

 

Lampiran 6. Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C 

Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C 

Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C 100 ppm dengan 

konsentrasi (2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm) dalam labu ukur 5 ml. 

N1 x V1 = N2 x V2 

V1 = N2 x V2

V2
 

a. Untuk 2 ppm 

V1  =  2 ppm x 5 ml

100 
 = 0,1 ml 

b. Untuk 4 ppm 

V1  = 4 ppm x 5 ml

100 
 = 0,2 ml 

c. Untuk 6 ppm 

V1  = 6  ppm x 5 ml

100 
 = 0,3 ml 
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Lampiran 7. Perhitungan % inhibisi Vit. C 

Perhitungan % Inhibisi Vit. C 

% Inhibisi = Absorban blanko DPPH−Absorban sampel
absorban blanko DPPH  X 100 % 

a. % inhibisi 2 ppm  = 0,856−0,744
0,856  X 100 % 

= 13,08 % 

b. % inhibisi 4 ppm  = 0,856−0,638
0,856  X 100 % 

= 25,46 % 

c. % inhibisi  6 ppm  = 0,856−0,522
0,856  X 100 % 

= 39,018 % 

Lampiran 8 . Kurva kalibrasi Vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva kalibrasi Vitamin C 

IC50 Vit. C:  

Dari persamaan regresi = 

y   = 6,4835 x – 0,08 

50   = 6,4835 x – 0,08 

6,4825 (x)  = 50 + 0,08 

X    = 
50,08
6,4825  

X    = 7,72 ppm 

y = 6,4835x - 0,0777
R² = 0,9993
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Lampiran 9. Perhitungan % inhibisi FI  1% 

Perhitungan % Inhibisi FI 1% 

% Inhibisi = Absorban blanko DPPH−Absorban sampel
absorban blanko DPPH  X 100 % 

a. % inhibisi 50 ppm  = 0,856−0,541
0,856  X 100 % 

= 36,79 % 

b. % inhibisi 100 ppm  = 0,856−0,411
0,856  X 100 % 

   = 51,98 % 

c. % inhibisi  150 ppm  = 0,856−0,200
0,856  X 100 % 

    = 55,37 % 

d. % inhibisi  200 ppm  = 0,856−0,200
0,856  X 100 % 

    = 76,63 % 

e. % inhibisi  250 ppm = 0,856−0,101
0,856  X 100 % 

   = 88,20 % 

Lampiran 10. Kurva kalibrasi FI 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kurva kalibrasi FI 1% 

y = 0,2549x + 23,553
R² = 0,9671
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IC50 FI 1% :  

Dari persamaan regresi = 

y   = 0,2549 x + 23,553 

50   = 0,2549 x + 23,553 

0,2549 (x)  = 50 – 23,553 

X    = 
26,447

0,2549  

X    = 103,75 ppm 
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Lampiran 11. Perhitungan % inhibisi FII 2% 

Perhitungan % Inhibisi FII 2% 

% Inhibisi = Absorban blanko DPPH−Absorban sampel
absorban blanko DPPH  X 100 % 

a. % inhibisi 50 ppm  = 0,856−0,524
0,856  X 100 % 

= 38,78 % 

b. % inhibisi 100 ppm  = 0,856−0,421
0,856  X 100 % 

= 50,81 % 

c. % inhibisi  150 ppm  = 0,856−0,381
0,856  X 100 % 

= 55,49 % 

d. % inhibisi  200 ppm  = 0,856−0,210
0,856  X 100 % 

= 75, 46 % 

e. % inhibisi  250 ppm  = 0,856−0,110
0,856  X 100 % 

= 87,14 % 

Lampiran 12. Kurva kalibrasi FII 2% 

 

 

 

 

Gambar 8. kurva kalibrasi FII 2% 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kurva kalibrasi FII 2% 

 

y = 0,2427x + 25,125
R² = 0,9698
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IC50  FII 2%:  

Dari persamaan regresi = 

y   = 0,2427 x + 25,125 

50   = 0,2427 x + 25,553 

0,2427 (x)  = 50 – 25,553 

X    = 
24,447

0,2427  

X    = 100,72 ppm 
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Lampiran 13. Perhitungan % inhibisi FIII 3% 

Perhitungan % Inhibisi FIII 3% 

% Inhibisi = Absorban blanko DPPH−Absorban sampel
absorban blanko DPPH  X 100 % 

a. % inhibisi 50 ppm  = 0,856−0,520
0,856  X 100 % 

= 39,25 % 

b. % inhibisi 100 ppm  = 0,856−0,410
0,856  X 100 % 

= 52,10 % 

c. % inhibisi  150 ppm  = 0,856−0,300
0,856  X 100 % 

= 64,95 % 

d. % inhibisi  200 ppm  = 0,856−0,288
0,856  X 100 % 

= 73,36 % 

e. % inhibisi  250 ppm  = 0,856−0,110
0,856  X 100 % 

= 78,85 % 

Lampiran 14. Kurva kalibrasi FIII 3%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva kalibrasi FIII 3% 

y = 0,2009x + 31,564
R² = 0,9734

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200 250 300

%
 I

nh
ib

is
i

Konsentrasi (ppm)

FORMULA III



71 
 

 
 
 
 

IC50  FIII 3%:  

Dari persamaan regresi = 

y   = 0,2009 x + 31,562 

50   = 0,2009 x + 31,562 

0,2009(x)  = 50 – 31,562 

X    = 
18,438

0,2009  

X    = 91,77 ppm 
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Lampiran 15. Hasil Analisia Data Pengujian Daya sebar dengan Metode Uji 

One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada 

masing-masing perlakuan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Predicted Value 

N 12 

Normal Parametersa,b Mean 6.2500000 

Std. Deviation .24133467 

Most Extreme Differences Absolute .166 

Positive .166 

Negative -.166 

Test Statistic .166 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 

Monte Carlo Sig. (2-tailed 

Confidence Interval)e 

Sig. .478 

99%  Lower Bound .465 

Upper Bound .490 
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Tests of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

daya sebar Based on Mean 1.865 3 8 .214 
Based on Median .223 3 8 .878 
Based on Median and with 
adjusted df 

.223 3 5.205 .877 

Based on trimmed mean 1.602 3 8 .264 

 

ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.688 3 .563 4.385 .042 

Within Groups 1.027 8 .128   

Total 2.715 11    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   daya sebar   

Tukey HSD   

(I) formula (J) formula 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound Upper Bound 

Formula 1 Formula 2 .68333 .29250 .169 -.2534 1.6200 

Formula 3 .10000 .29250 .985 -.8367 1.0367 

Formula 4 .88333 .29250 .065 -.0534 1.8200 

Formula 2 Formula 1 -.68333 .29250 .169 -1.6200 .2534 

Formula 3 -.58333 .29250 .266 -1.5200 .3534 

Formula 4 .20000 .29250 .900 -.7367 1.1367 

Formula 3 Formula 1 -.10000 .29250 .985 -1.0367 .8367 

Formula 2 .58333 .29250 .266 -.3534 1.5200 

Formula 4 .78333 .29250 .105 -.1534 1.7200 

Formula 4 Formula 1 -.88333 .29250 .065 -1.8200 .0534 

Formula 2 -.20000 .29250 .900 -1.1367 .7367 

Formula 3 -.78333 .29250 .105 -1.7200 .1534 
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Lampiran 16. Hasil Analisia Data Pengujian pH dengan Metode Uji One-
Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-
masing perlakuan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 
Predicted Value 

N 12 

Normal Parametersa,b Mean 5.7166667 

Std. Deviation .27948112 

Most Extreme Differences Absolute .166 

Positive .166 

Negative -.166 

Test Statistic .166 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 

Monte Carlo Sig. (2-tailed)e Sig. .479 

99% Confidence Interval Lower Bound .466 

Upper Bound .492 

 

Tests of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ph Based on Mean 13.132 3 8 .002 

Based on Median 1.364 3 8 .322 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.364 3 2.011 .449 

Based on trimmed mean 11.027 3 8 .003 

Ranks 

 Formula N Mean Rank 

pH Formula 1 3 11.00 

Formula 2 3 2.00 

Formula 3 3 5.00 

Formula 4 3 8.00 

Total 12  

Test Statisticsa,b 
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 pH 

Kruskal-Wallis H 10.421 

Df 3 

Asymp. Sig. .015 

a. Kruskal Wallis Test 

a. Grouping Variable: 
formula 
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Lampiran 17. Hasil Analisia Data Pengujian Viskositas dengan 
Metode Uji One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc 
Tukey pada masing-masing perlakuan 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 
Predicted Value 

N 12 

Normal Parametersa,b Mean 3487.5000000 

Std. Deviation 68.89715656 

Most Extreme Differences Absolute .166 

Positive .166 

Negative -.166 

Test Statistic .166 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 

Monte Carlo Sig. (2-tailed)e Sig. .479 

99% Confidence Interval Lower Bound .466 

Upper Bound .492 

 

Tests of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

viskositas Based on Mean 1.085 3 8 .409 

Based on Median .234 3 8 .870 

Based on Median and with 
adjusted df 

.234 3 4.882 .869 

Based on trimmed mean .995 3 8 .443 

 

ANOVA 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 864825.000 3 288275.000 .577 .646 

Within Groups 3995400.000 8 499425.000   
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Total 4860225.000 11    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   viskositas   

Tukey HSD   

(I) formula (J) formula 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formula 1 Formula 2 -280.00000 577.01820 .960 -2127.8154 1567.8154 

Formula 3 460.00000 577.01820 .854 -1387.8154 2307.8154 

Formula 4 -50.00000 577.01820 1.000 -1897.8154 1797.8154 

Formula 2 Formula 1 280.00000 577.01820 .960 -1567.8154 2127.8154 

Formula 3 740.00000 577.01820 .597 -1107.8154 2587.8154 

Formula 4 230.00000 577.01820 .977 -1617.8154 2077.8154 

Formula 3 Formula 1 -460.00000 577.01820 .854 -2307.8154 1387.8154 

Formula 2 -740.00000 577.01820 .597 -2587.8154 1107.8154 

Formula 4 -510.00000 577.01820 .813 -2357.8154 1337.8154 

Formula 4 Formula 1 50.00000 577.01820 1.000 -1797.8154 1897.8154 

Formula 2 -230.00000 577.01820 .977 -2077.8154 1617.8154 

Formula 3 510.00000 577.01820 .813 -1337.8154 2357.8154 
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Lampiran 18. Gambar 10. Peta lokasi pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

              = Lokasi pengambilan sampel 

  = Peta Kabupaten Kep. Selayar 
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Lampiran 19. Gambar 11. Sampel penelitian 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  (a)      (b) 

 

Keterangan: 
a. Tanaman kelor di Kabupaten Kep. Selayar 
b. Tanaman kelor di Kabupaten Kep. Selayar 
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Lampiran 20. Gambar 12. pembuatan ekstrak ethanol 96% daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(d) 

 
 
 
 
 
 
 

(e) 

 
 
 
 
 
 
 

(f) 

 
 
 
 
 
 
 

(g) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 
a. Penimbangan sampel 
b. Pengeringan sampel 
c. Serbuk  
d. Perendaman 
e. Penyaringan 
f. Proses evaporator 
g. Ekstrak kental daun kelor 
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Gambar 13. Proses formulasi  hand and body cream 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(f) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 
a. Ekstrak 1% 
b. Ekstrak 2% 
c. Ekstrak 3% 
d. Fase minyak (Adonan 1) 
e. Fase air (Adonan 2) 
f. Hand and body cream 
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Gambar 14. Pengujian aktivitas antioksidan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(e) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g) 

Keterangan: 
a. DPPH  
b. Vitamin C (kontrol +) 
c. Larutan uji 
d. Nilai absorbansi blanco  
e. Nilai absorbansi lamda 
f. Nilai absorbansi formula I 
g. Nilai absorbansi kontrol (+) 
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Gambar 15. Pengujian organoleptik dan homogenitas sediaan 
  
 

 
 
 

(a) (b) 

  
 
 

(c) (d) 

Keterangan: 
a. F0 (-) 
b. FI (1%) 
c. FII (2%) 
d. FIII (3%) 
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Gambar 16. Pengujian daya sebar sediaan 

 
  

 
 

(a)  (b) 

  
 
 

(c)  (d) 

Keterangan: 
a. F0 (-) 
b. FI (1%) 
c. FII (2%) 
d. FIII (3%) 
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Gambar 17. Pengujian pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(a)  (b)  

  
 
 

(c)  (d) 

Keterangan: 
a. F0 (-) 
b. FI (1%) 
c. FII (2%) 
d. FIII (3%) 
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Gambar 18. Pengujian Viskositas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(a) (b)  

 
 

 
 
 
 

(c)  (d) 

Keterangan: 
a. F0 (-) 
b. FI (1%) 
c. FII (2%) 
d. FIII (3%) 
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