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Hubungan Paparan Media Massa dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak
Sekolah Dasar di Kecamatan Maniangpajo

The Relationship between Exposure to Mass Media and Early Menarche in
Elementary School Children in Maniangpajo District
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ABSTRAK
Latar Belakang:Menarche adalah awal menstruasi atau haid pertama saat seseorang
perempuan mengalami pubertas karena perubahan hormonal dan perubahan organ
reproduksi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa genetik, status gizi, sosial
ekonomi, dan paparan media massa dengan usia rata-rata menarche yaitu 12-13
tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan media massa
dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar di Kecamatan Maniangpajo.

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi SDN di
Kecamatan Maniangpajo sebanyak 115 siswi. Sampel penelitian sebanyak 104
responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengambilan
data menggunakan data primer yaitu kuesioner.

Hasil Penelitian: Perhitungan statistik yang digunakan dalam analisis univariat dan
bivariat ada uji chi-square. Sebanyak 55 responden (52,9%) terpapar media massa
dari 104 responden. Mayoritas terpapar media massa audio visual. Reponden paling
banyak dengan usia 12 tahun. Usia menarche responden mayoritas tergolong dalam
menarche dini, yaitu sebanyak 58 responden. Dalam penelitian ini didapatkan
hubungan paparan media massa dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah
dasar di Kecamatan Maniangpajo yang dibuktikan dengan uji hipotesis chi-square
dan diperoleh hasil p = 0,035.

Kesimpulan: Kesimpulan dari hasil terebut adanya hubungan bermakna antara
paparan media massa dengan kejadian menarche dini.

Kata kunci: Menarche Dini, Paparan Media Massa, Siswi SD
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ABSTRACT

Background: Menarche is the beginning of menstruation or the first menstruation
when a woman experiences puberty due to hormonal changes and changes in the
reproductive organs which are influenced by several factors in the form of genetics,
nutritional status, socio-economics and exposure to mass media with the average
age of menarche being 12-13 years. This study aims to determine the relationship
between exposure to mass media and the incidence of early menarche in
elementary school children in Maniangpajo District.
Method: This type of research is observational analytic with a cross sectional
approach. The population of this study was all elementary school students in
Maniangpajo District, totaling 115 students. The research sample was 104
respondents using a purposive sampling technique. Data collection uses primary
data, namely questionnaires.
Result: The statistical calculation used in univariate and bivariate analysis is the
chi-square test. A total of 55 respondents (52.9%) were exposed to mass media out
of 104 respondents. The majority are exposed to audio-visual mass media. Most
respondents were 12 years old. The majority of respondents' menarche age was
classified as early menarche, namely 58 respondents. In this study, it was found
that there was a relationship between exposure to mass media and the incidence of
early menarche in elementary school children in Maniangpajo District as proven
by the chi-square hypothesis test and the result was p = 0.035.
Conclusion: The conclusion from these results is that there is a significant
relationship between mass media exposure and the incidence of early menarche.
Keyword: Early Menarche, Exposure to Mass Media, Elementary School Students
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Masa pertumbuhan merupakan proses tubuh mengalami pertumbuhan 

yang cepat dan organ-organ mengalami perkembangan untuk mencapai ukuran 

dan fungsi optimal, umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja (Salfa 

Aliya Nabilah, 2022). Menurut World Health Organization (WHO), rentang 

usia remaja yaitu usia 10-19 tahun, menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 

2014, rentang usia remaja adalah usia 10-18 tahun, sedangkan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 

10-24 tahun dan belum menikah (Sartika et al, 2023). 

Selama masa pubertas anak perempuan mengalami pertumbuhan yang 

cepat dengan rata-rata usia 8-13 tahun, sedangkan rata-rata usia menarche 

(awal menstruasi) sekitar 12-13 tahun, namun rentang usia pubertas dapat 

bervariasi antara individu, dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, lingkungan, 

dan faktor lainnya (Mukhoirotin & Sulayfiyah, 2020). Masa pubertas pada 

anak perempuan sendiri ditandai dengan perubahan organ-organ diantaranya 

payudara, panggul dan paha, tumbuh rambut dibagian ketiak dan sekitar alat 

kelamin, bertambahnya berat badan dan tinggi badan, pertumbuhan tulang dan 

otot serta kematangan organ seksual sehingga mengalami menstruasi (Nasution 

et al, 2021).  
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Menstruasi juga dibahas dalam islam, seperti dalam QS. Al- Baqarah/2 : 

222, Allah swt. berfirman:  

 

ٱلْمَحِیضِ ۖ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّىٰ یَطْھُرْنَ وَیَسْـൗلوُنكََ عَنِ ٱلْمَحِیضِ ۖ قلُْ ھُوَ أذَىً فَٱعْتزَِلوُا۟ ٱلنِّسَاءَٓ فىِ  ۖ  

بیِنَ وَیحُِبُّ ٱلْمُتطََھِّ  َ یحُِبُّ ٱلتَّوَّٰ َّإنَِّ ٱ ۚ ُ َّرْنَ فَأتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ ٱ رِینَ فَإذِاَ تطََھَّ  

Terjemahnya:  
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 
suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita 
di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka 
suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. 

Menurut El Naggar, luar biasa Al-Qur’an menggunakan kata Al-Mahidh 

dan bukan kata lain. Al-Mahidh secara etimologi berarti haid, waktu dan 

tempatnya. Menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seseorang Wanita 

dewasa, yang terjadi secara teratur sebulan sekali selama masa subur, dari usia 

dewasa hingga menopause (Ramdan et al, 2023).   

Menarche juga dikenal sebagai awal menstruasi, dimana saat seseorang 

perempuan mengalami menstruasi pertama kalinya, terjadi pada masa pubertas 

karena perubahan hormonal dan perubahan organ reproduksi. Usia rata-rata 

menarche yaitu 12-13 tahun (Mukhoirotin & Sulayfiyah, 2020). Menstruasi 

adalah keluarnya darah pada vagina yang dialami perempuan dalam selang 

waktu yang tetap terjadi karena terlepasnya lapisan endometrium uterus (Dya 

et al, 2019). Sedangkan, menarche dini merupakan menstruasi yang dialami 

pertama kali pada perempuan usia dibawah 12 tahun yang dipengaruhi oleh 

status gizi, pendapatan orang tua, aktivitas fisik, dan paparan media massa 

(Larasati et al, 2019).  

Menarche dini memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor, termasuk 
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status gizi, faktor genetik, pola makan, hormon, situasi ekonomi, paparan 

media massa dewasa, perilaku seksual, dan gaya hidup (Nurrahmaton, 2020). 

Rangsangan eksternal yang memiliki pengaruh kuat adalah melalui paparan 

media massa elektronik, karena membawa potensi penyalahgunaan bagi remaja 

(Yustanta & Al Qudusa, 2020). 

Faktor psikologis eksternal merupakan salah satu penyebab menarche. 

Rangsangan psikologis datang dalam bentuk film, novel, publikasi dengan 

gambar untuk orang dewasa, serta godaan dan ragsangan dari lawan jenis. Ini 

dapat meningkatkan pematangan seksual bagi anak perempuan (Larasati et al., 

2019). Dampak terpaan media massa elektronik dengan konten dewasa pada 

remaja perempuan dapat menyebabkan gangguan kesehatan diantaranya 

mempengaruhi usia pertama kali menstruasi.  

Konten dewasa yang dapat diakses dengan mudah oleh remaja 

perempuan akan merangsang pembentukan GnRH (Gonadotropin Releasing 

Hormone) yang kemudian merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi 

LH (Luteinizing Hormone) dan FSH (Follicle Stimulating Hormone). LH 

berfungsi dalam proses pembentukan korpus luteum pada ovarium setelah 

proses ovulasi. Sedangkan, FSH berperan dalam perekembangan seksual yang 

disebabkan oleh estrogen. Perempuan muda ini akan mengalami pubertas dini 

yang disebabkan oleh estrogen (Yustanta & Al Qudusa, 2020).  

Studi epidemiologi telah mengungkapkan perbedaan fenomena dalam 

usia menarche remaja perempuan di berbagai negara. Di negara maju, seperti 

Amerika dan Inggris, rata-rata usia menarche adalah 13 tahun. Sementara di 

suku Bundi di Papua Nugini, menarche terjadi pada usia 18 tahun. Di negara 

berkembang, seperti Indonesia, rata-rata usia menarche berkisar antara 10-16 
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tahun, dengan rata-rata usia 12,5 tahun (Andriani, 2022). Berdasarkan hasil 

laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, sekitar 25,3% anak 

perempuan di Indonesia telah mengalami menarche usia 11-12 tahun. 

Penurunan usia menarche ini seringkali dikaitkan dengan kondisi pubertas 

prekoks, yaitu pubertas yang terjadi pada usia kurang dari 12 tahun. Di 

Indonesia remaja yang mengalami menarche prekoks yaitu pada usia 6-8 tahun 

sebesar 0,1% dan usia 9-10 tahun sebesar 2,3% (Yustanta & Al Qudusa, 2020). 

Berdasarkan hasil pra survei, 56,25% siswi SDN 275 Kalola tahun 2023 

pernah mengalami menarche; 41,6% siswi SDN 274 Mattirowalie tahun 2023 

juga pernah mengalami menarche; 40% siswi SDN 202 Anabanua pada tahun 

2023 pernah mengalami menarche, dengan usia menarche paling awal adalah 

9 tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan mengenai 

“Hubungan Paparan Media Massa dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak 

Sekolah Dasar di Kecamatan Maniangpajo” dikarenakan adanya fenomena 

pergeseran usia menarche pada anak perempuan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara paparan media massa dengan 

kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar di Kecamatan Maniangpajo? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesi Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara paparan media massa dengan kejadian menarche 

dini. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara paparan media massa dengan kejadian menarche dini. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Tabel 1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.  Paparan Media 

Massa  

 

 

 

 

Keterpaparan yang dialami oleh 

siswi terhadap salah satu media 

massa, yang tidak sesuai dengan 

usianya seperti totonan televisi 

larut malam, menonton DVD 

atau film orang dewasa dan 

majalah, buku bacaan, tampilan, 

dan hubungan virtual (dunia 

maya).    

Kuesioner  1 = Tidak Terpapar  

2 = Terpapar  

Nominal  
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Variabel Dependen 

1.  Menarche dini Menstruasi yang pertama terjadi 

pada masa pubertas seorang 

wanita sebelum usia 12 tahun 

(Lestari et al., 2022). 

Kuesioner  1. Normal = 12-14 tahun 

2. Menarche dini = <12 tahun 

Ordinal  
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2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini membahas hubungan paparan media massa dengan 

kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar di Kabupaten Wajo. 

Instrumen penelitian ini adalah kuesioner  yang merupakan data primer. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 2. Kajian Pustaka 

No Penelitian/

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

1. (Christanti, 

2020) 

Hubungan 

Paparan 

Pornografi 

melalui Media 

Massa dengan 

Usia Menarche 

pada Siswi 

Kelas V dan VI 

di SD Al 

Jenis 

penelitian 

observasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional.  

Total sampel 

sebanyak 61 

orang dalam 

penelitian.  

Kuesioner Ada hubungan paparan pornografi 

melalui media massa terhadap usia 

menarche. 
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Kautsar Tahun 

Ajaran 

2019/2020 

2. (Cahyani, 

2020) 

Pengaruh 

Penggunaan 

Smartphone 

terhadap Usia 

Menarche pada 

Siswi SMP 

Muhammadiyah 

Alternatif 1 

Kota Magelang 

pada Tahun 

2020 

Penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

pengambilan 

data cross 

sectional. 

54 orang  Kuesioner  Tidak ada pengaruh antara 

penggunaan smartphone dengan usia 

menarche 
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3. (Yazia, 

2019) 

Hubungan 

Keterpaparan 

Media Massa 

Internet dan 

Status Gizi 

terhadap Usia 

Menarche pada 

Siswi Kelas VII 

SMPN 22 

Padang 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan 

desain 

penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

88 orang  Timbangan 

injak, 

microtoise, 

kuesioner dan 

table rujukan 

status gizi 

Menkes RI 

Nomor : 

1995/Menkes

/SK/XII/2010

. 

Memiliki keterpaparan media massa 

internet yang berbau pornografi 

berat, hampir sebagian memiliki 

status gizi gemuk, lebih dari 

sebagian siswi mengalami menarche 

dini. 

4. (Mukhoiro

tin & 

Analisis Faktor 

yang 

Desain 

penelitian ini 

34 orang Kuesioner  Menarche dini didapatkan pada 

remaja dengan sosial ekonomi 
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Sulayfiyah

, 2020) 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Menarche Dini 

adalah 

penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

Case Control. 

(pendapatan) tinggi, terpapar media 

massa dewasa, gaya hidup tidak 

sehat dan faktor dominan yang 

berhubungan dengan kejadian 

menarche dini adalah sosial 

ekonomi. 

5. (Yustanta 

& Al 

Qudusa, 

2020) 

Paparan Media 

Massa 

Elektronik 

Berkonten 

Dewasa 

Terhadap Usia 

Menarche 

Prekoks Pada 

Remaja Putri 

Desain 

penelitian 

yang dipakai 

dalam 

penelitian ini 

adalah desain 

analitik 

92 orang Kuesioner  Ada hubungan yang signifikan 

antara paparan media massa 

elektronik berkonten dewasa dengan 

usia menarche. 
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korelasional. 

Pendekatan 

yang 

digunakan 

yaitu 

pendekatan 

cross 

sectional. 
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F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan paparan media massa dengan kejadian menarche dini 

pada anak sekolah dasar di Kecamatan Maniangpajo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik usia menarche anak sekolah dasar di Kecamatan 

Maniangpajo  

b. Mengetahui karakteristik paparan media massa pada anak sekolah dasar di 

Kecamatan Maniangpajo.  

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 

di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai hubungan paparan media 

massa dengan kejadian menarche dini. 

2. Bagi Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah 

wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berfokus pada kesehatan anak. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi 

masyarakat mengenai hubungan paparan media massa dengan kejadian 

menarche dini. 
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4. Bagi Instansi 

a. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan ibu 

dan anak khususnya mengenai hubungan paparan media massa dengan 

kejadian menarche dini. 

b. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar 

untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tumbuh Kembang Anak Usia Sekolah 

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, jumlah, ukuran 

sel, organ, yang dapat diukur dengan berat, panjang, usia tulang dan 

keseimbangan metabolisme. Sedangkan, perkembangan adalah peningkatan 

kemampuan pada strukur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola 

yang teratur dan dapat diperkirakan, sebagai hasil dari proses pematangan, 

menyangkut perkembangan emosional, intelektual dan perilaku sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertmbuhan 

berdampak pada aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan 

pematangan fungsi organ/individu (Soetjiningsih, 2018). 

1. Tahap-tahap Tumbuh Kembang  

Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada anak menurut 

Soetjiningsih (2018): 

a. Masa Prenatal 

1) Masa mudigah/embrio: konsepsi-8 minggu 

2) Masa janin/fetus: 9 minggu-lahir 

b. Masa bayi: usia 0-1 tahun 

1) Masa neonatal: usia 0-28 hari 

a) Masa neonatal dini: 0-7 hari 

b) Masa neonatal lanjut: 0-28 hari 

2) Masa pasca neonatal: 29 hari-1 tahun 
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c. Masa Pra-sekolah: usia 1-6 tahun 

d. Masa Sekolah: usia 6-18/20 tahun 

1) Masa remaja dini 

a) Wanita, usia 8-13 tahun  

b) Pria, usia 10-15 tahun 

2) Masa remaja lanjut 

a) Wanita, usia 13- 18 tahun  

b) Pria, usia 15-20 tahun  

2. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja Awal 

Menurut Ade (2014), karakteristik pertumbuhan dan perkembangan 

remaja adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Fisik 

Pada usia remaja awal (11-14 tahun) pertumbuhan  lebih cepat dan 

mengalami awal pubertas. Ciri-ciri antara lain testis membesar pada remaja laki-

laki, payudara menonjol pada remaja perempuan, mentruasi atau mimpi basah, 

dan tumbuhnya bulu ketiak atau kemaluan.  

1) Perubahan Hormonal  

Masih belum jelas faktor neuroendokrin apa yang mengontrol kapan 

pubertas dimulai.  Awal masa pubertas diduga dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, antara lain genetik, nutrisi, dan pengaruh lingkungan lainnya.  Ada 

beberapa teori genetik yang menjelaskan bagaimana gen GPR54, reseptor 

protein berpasangan G, mengontrol permulaan pubertas.  Hipogonadisme 

hipogonadotropik idiopatik dapat disebabkan oleh mutasi pada gen GPR54.  

Tikus percobaan jantan dengan defisiensi gen GPR54 memiliki testis yang 
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lebih kecil, sedangkan tikus betina dengan defisiensi gen GPR54 mengalami 

keterlambatan pematangan folikel dan pembukaan vagina (Batubara, 2016). 

Sekitar usia 8 tahun, anak perempuan pada awalnya akan mengalami 

peningkatan FSH, yang kemudian diikuti dengan peningkatan LH.  FSH akan 

menginduksi sel granulosa untuk memproduksi estrogen dan inhibin selama 

periode berikutnya.  Pelepasan sinyal seks sekunder diinduksi oleh estrogen, 

dan mekanisme umpan balik pada sumbu hipotalamus-hipofisis-gonad 

dikendalikan oleh inhibin.  Hormon LH menginduksi ovulasi dan membantu 

proses menarche.  Dehydroepiandrosterone (DHEA), suatu hormon androgen 

adrenal, mulai meningkat sebelum pubertas, sebelum peningkatan 

gonadotropin.  Proses adrenarche melibatkan hormon DHEA (Batubara, 

2016). 

2) Perubahan Fisik  

Perubahan fisik terjadi selama tahap pubertas, mempersiapkan seorang 

anak untuk mampu bereproduksi.  Ada lima perubahan berbeda yang terjadi 

selama masa pubertas: peningkatan tinggi badan secara tiba-tiba (percepatan 

pertumbuhan), perkembangan seksual sekunder, perkembangan organ 

reproduksi, perubahan komposisi tubuh, dan perubahan sistem peredaran 

darah dan pernapasan (Batubara, 2016).  

Tinggi badan anak laki-laki bertambah sekitar 10 cm setiap tahunnya, 

sedangkan tinggi badan anak perempuan bertambah sekitar 9 cm setiap 

tahunnya.  Untuk perempuan dan laki-laki, rata-rata pertambahan tinggi badan 

masing-masing sekitar 25 cm dan 28 cm.  Anak perempuan mencapai tinggi 

badan dewasanya dua tahun lebih awal dibandingkan anak laki-laki.  Anak 
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perempuan mencapai puncak pertumbuhan tinggi badan (peak height velocity) 

pada usia 12 tahun, sedangkan anak laki-laki mencapai puncaknya pada usia 

14 tahun. Pertumbuhan anak perempuan berhenti pada usia 16 tahun, namun 

pertumbuhan anak laki-laki berhenti pada usia 18 tahun. Setelah itu  usia, 

pertambahan tinggi badan rata-rata hampir selesai.  Perkembangan tulang 

lempeng epifisis juga dipengaruhi oleh hormon steroid yang berhubungan 

dengan seks.  Lempeng epifisis menutup dan pertumbuhan tinggi badan 

berhenti pada akhir masa pubertas (Batubara, 2016). 

Pertumbuhan berat badan sebagian besar disebabkan oleh perubahan 

komposisi tubuh, anak laki-laki mengalami pertambahan berat badan karena 

bertambahnya massa otot, dan anak perempuan mengalami pertambahan berat 

badan karena bertambahnya massa lemak.  Perubahan komposisi tubuh akibat 

efek hormon steroid yang berubah. Penyesuaian hormonal yang terjadi selama 

masa pubertas di dalam tubuh inilah yang menyebabkan perkembangan 

seksual sekunder.  Pertumbuhan rambut kemaluan pria dan wanita, perubahan 

suara, pertumbuhan rambut di lengan dan wajah, peningkatan produksi 

minyak tubuh, peningkatan aktivitas kelenjar keringat, dan berkembangnya 

jerawat semuanya disebabkan oleh perubahan hormonal.  Pertumbuhan 

rambut kemaluan dan menarche wanita disebabkan oleh perubahan hormonal 

hubungan dengan seks (Batubara, 2016). 

Pertunasan payudara, juga dikenal sebagai kuncup payudara, pertama 

kali muncul pada anak perempuan sekitar usia 10 tahun, dan pada saat mereka 

berusia 13 atau 14 tahun, payudara semakin membesar hingga mencapai 

ukuran dewasa.  Usia 11 hingga 12 tahun adalah saat rambut kemaluan mulai 
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tumbuh, dan 14 tahun adalah saat rambut kemaluan sudah tumbuh sempurna.  

Menarche terjadi pada satu setengah tahun terakhir masa pubertas, atau dua 

tahun setelah dimulainya masa pubertas.  Tinggi badan anak hanya akan 

bertambah sedikit setelah menstruasi sebelum berhenti sama sekali.  Pada 

tahap akhir pubertas, massa lemak anak perempuan meningkat hampir dua 

kali lipat dibandingkan anak perempuan sebelum pubertas (Batubara, 2016).  

b. Kemampuan Berpikir  

Remaja melewati tiga tahap perkembangan psikososial: remaja awal, 

remaja pertengahan, dan remaja akhir.  Tahap pertama, yang berlangsung dari 

usia 12 hingga 14 tahun, dikenal sebagai masa remaja awal.  Anak-anak 

mengalami perubahan fisik yang signifikan, percepatan pertumbuhan, dan 

perubahan komposisi tubuh pada tahap awal masa remaja, seiring dengan 

dimulainya perkembangan seksual sekunder (Batubara, 2016). Karakteristik 

periode remaja diawali dengan perubahan psikologis, seperti :  

1) Krisis identitas, 

2) Jiwa yang labil, 

3) Meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri,  

4) Pentingnya teman dekat/sahabat,  

5) Berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang berlaku kasar, 

6) Menunjukkan kesalahan orang tua,  

7) Mencari orang lain yang disayangi selain orang tua,  

8) Kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan, dan 

9) Terdapat pengaruh teman sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian 
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c. Identitas  

Minat teman sebaya awalnya diungkapkan melalui penerimaan atau 

penolakan. Remaja bereksperimen dengan peran, mengubah persepsi diri 

mereka, tumbuh dalam cinta diri sendiri yang tinggi, memiliki banyak fantasi 

hidup, dan idealis.  

d. Hubungan dengan Orang Tua 

Pada masa remaja awal, remaja memiliki keinginan yang kuat untuk terus 

bergantung pada orang tuanya. Saat ini tidak ada kontradiksi yang signifikan 

dengan control orang tua. 

e. Hubungan dengan Sebaya 

Remaja tahap awal cenderung mengmbangkan persahabatan yang lebih 

kuat dengan sesame jenin, tetapi mereka juga mulai menunjukkan ketraikan 

mereka pada lawan jenis. 

B. Menarche  

1. Definisi 

Menarche adalah pendarahan pervaginam pertama pada anak 

perempuan yang disebabkan oleh peluruhan dari uterus, yang 

merupakan pertanda pubertas perempuan (Cahyani, 2020). 

Menarche atau permulaan menstruasi merupakan akhir dari 

rangkaian perubahan yang terjadi pada seorang remaja perempuan saat 

ia memasuki masa dewasa.  Ini merupakan indikasi bahwa ia siap hamil 

atau sistem reproduksinya mulai berfungsi.  Menarche menurut Pearce 

dalam Proverawati adalah dimulainya menstruasi pada anak perempuan 
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pada masa pubertas, suatu tanda bahwa anak tersebut telah mencapai 

masa pematangan organ seksual (Yazia, 2019). 

2. Fisiologi Menarche 

Terjadinya menstruasi yang dikenal sebagai menarche melibatkan 

interaksi hormonal yang rumit yang melibatkan sistem hipotalamus, 

hipofisis, dan ovarium.  Ovulasi terjadi di antara dua fase siklus 

menstruasi, yang dikenal sebagai fase folikuler dan fase luteal.  Ketika 

perdarahan menstruasi dimulai, fase folikuler dimulai, dan berlangsung 

hingga luteinizing hormone (LH) berubah.  Fase luteal dimulai saat 

siklus LH dimulai dan berakhir saat menstruasi dimulai.  Biasanya 

siklus ini berlangsung selama 28 hari.  Siklus menstruasi terjadi setiap 

bulan selama masa reproduksi wanita, yang berlangsung kira-kira 25–

32 hari (dari pubertas hingga menopause).  Apa pun di luar itu dianggap 

tidak normal (Sherwood, 2015). 

Folikel yang pecah akibat ovulasi akan menjadi korpus luteum pada 

fase luteal, yang kemudian akan mengeluarkan progesteron dan 

estrogen.  Sekresi FSH dan LH akan dihambat oleh kedua hormon 

tersebut.  Progesteron dan estrogen bekerja sama untuk mempersiapkan 

dinding endometrium untuk implantasi dengan menyebabkan 

perubahan sekretori dan vaskular pada dinding endometrium.  Korpus 

luteum akan mengalami degenerasi dan kadar progesteron serta 

estrogen akan turun jika pembuahan tidak terjadi dalam waktu dua 

minggu.  Akibatnya, dinding endometrium luruh atau menstruasi, dan 

penghambatan FSH dan LH dihilangkan.  Fase folikular kembali 
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sebagai tanda dimulainya siklus ovarium baru setelah peristiwa ini.  

Setiap siklus menstruasi mungkin memiliki panjang dan jumlah 

perdarahan yang berbeda.  Usia, berat badan, makanan, tingkat 

olahraga, tingkat stres, dan genetika wanita semuanya berdampak pada 

hal ini (Sherwood, 2015). 

 

Gambar 1. Fisiologi Menstruasi  (Sherwood, 2015) 
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3. Proses Menarche Normal  

Fase folikuler, ovulasi, dan luteal (sekretori) membentuk tiga 

tahap proses menarche yang khas.  Ketika kadar GnRH meningkat 

secara berdenyut selama fase folikuler, hipofisis dirangsang untuk 

melepaskan FSH dan LH, yang pada gilirannya mendorong 

pertumbuhan folikel.  Estrogen selanjutnya akan disekresi oleh folikel, 

yang menyebabkan endometrium tumbuh lebih banyak sel.  Ada satu 

folikel yang mendominasi sekitar tujuh hari sebelum ovulasi.  Hipofisis 

mengeluarkan lebih banyak LH pada puncak produksi estrogen, dan 

ovulasi terjadi 12 jam setelah lonjakan LH.  Setelah fase ovulasi, 

muncullah fase luteal, yang ditandai dengan adanya korpus luteum, 

yang terbentuk selama luteinisasi sel-sel folikel.  Estrogen dan 

testosteron diproduksi dari kolesterol di korpus luteum.  Kolesterol 

diubah menjadi estrogen dan progesteron di korpus luteum.  

Progesteron ini mempengaruhi endometrium dengan cara yang 

berlawanan dengan estrogen, yaitu membatasi pertumbuhan dan 

mengubah produksi kelenjar untuk memungkinkan implantasi sel telur.  

Endometrium luruh selama menstruasi akibat penurunan kadar 

progesteron dan estrogen akibat regresi korpus luteum.  Sekitar 14 hari 

setelah ovulasi, menstruasi dimulai (Batubara, 2016). 

4. Usia Menarche 

Menarche terjadi antara usia 16 sampai 17 tahun sekitar 

pertengahan abad ke-19. Usia rata-rata saat menarche, sebagaimana 

ditentukan oleh penelitian dari 67 negara yang dterbitkan antara tahun 
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1960-an dan 1990-an, adalah 13,5 tahun (standar deviasi: 0,98). Pola ini 

menunjukkan 3 sampai 4 bulan per sepuluh tahun, namun masih terjadi 

di berbagai negara Eropa, Amerika, dan Asia. Usia menarche telah 

menurun di Amerika Serikat, dari 12,75 tahun pada 1960-an menjadi 

12,5 tahun pada 1990-an, dan kemudian Kembali menjadi 12,3 tahun 

pada tahun 2000-an, menurut survei nasional. Remaja di Indonesia 

sendiri mengalami menstruasi antara usia 10 hingga 16 tahun, dengan 

rata-rata usia 12,5 tahun (Febriyanti, 2021).  

5. Jenis-jenis Menarche 

Menurut Wiknjosastro, dalam Cahyani (2020), berdasarkan usia 

menarche digolongkan menjadi 3, yaitu: 

a. Menarche Normal 

Menarche atau siklus menstruasi pertama, terjadi pada anak perempuan 

antara usia 12 dan 14 tahun. 

b. Menarche Prekoks 

Menarche prekoks, yang sering disebut dengan menarche dini oleh 

masyarakat, terjadi ketika anak berusia kurang dari sepuluh tahun dan hipofisi 

menghasilkan hormon gonadotropin, yang memungkinkan anak tersebut mulai 

mentruasi sebelum berusia 12 tahun.  

c. Menarche Tarda 

Menarche tarda mengacu pada menarche yang terjadi setelah usia 14 

tahun, atau setelah usia normal. 
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6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menarche 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status menarche pada anak 

perempuan sebagai berikut: 

a. Genetik 

Intinya, variabel genetik juga mempengaruhi status menarche anak 

perempuan. Menarche dapat mempercepat atau memperlambat tergantung pada 

faktor genetik, terutama antara usia menarche ibu dan usia putrinya. Ada kolerasi 

antara usia menarche ibu dan usia menarche anak (Christanti, 2020).  

b. Status Gizi  

Pengaruh kkonsumsi makanan seseorang ditentukan oleh kondisi gizinya. 

Asupan gizi seorang remaja perempuan, baik cukup maupun berlebihan, 

berdampak pada hormon pertumbuhan tubuh. Secara khusus dapat memercepat 

pematangan hormon reproduksi sehingga menyebabkan menarche dini atau 

menarche terjadi sesuai jadwal. Sebaliknya jika asupan gizi seorang remaja 

perempuan tidak tercukup maka akan berdampak pada penurunan fungsi 

reproduksi yang berujung pada terjadinya menarche pada usia yang tidak 

seharusnya (Alam et al, 2021). 

Salah satu unsur lingkungan yang mempengaruhi terjadinya menarche 

adalah status gizi.  Menurut sejumlah penelitian, faktor kunci yang 

mempengaruhi usia menarche adalah status gizi.  Dibandingkan dengan anak 

yang memiliki berat badan normal atau kurang, remaja putri yang kelebihan berat 

badan atau obesitas mengalami menarche lebih cepat.  Peningkatan kadar lemak 

dan status gizi obesitas berhubungan langsung.  Nantinya, jaringan lemak ini 

akan mengeluarkan hormon leptin yang akan meningkatkan kadar luteinizing 
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hormone (LH) yang mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron.  Jumlah 

estrogen yang diproduksi di ovarium meningkat seiring dengan tingkat hormon 

LH.  Menarche dini atau menstruasi dini pada wanita berkorelasi dengan kadar 

hormon leptin (Lestari et al., 2022). 

c. Aktivitas Fisik 

Keseimbangan antara nutrisi yang masuk dan keluar mempengaruhi 

produksi hormon reproduksi, dan aktivitas fisik berperan dalam hal ini.  Salah 

satu variabel penyebab cepatnya menarche adalah aktivitas fisik.  WHO 

merekomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 10-15 menit 

setiap hari.  Remaja putri yang jarang atau dengan intensitas rendah melakukan 

aktivitas fisik, seperti berenang, voli, atau bulu tangkis, biasanya mengalami 

menarche lebih cepat dibandingkan remaja putri yang rutin melakukannya 

(Larasati et al., 2019). 

Setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka memerlukan 

aktivitas fisik ringan maupun berat.  Aktivitas fisik merupakan pergerakan bagian 

tubuh yang mengakibatkan pengeluaran energi.  Penting untuk menjaga 

kesehatan fisik dan mental serta menjaga kualitas hidup agar tetap sehat dan 

bugar sepanjang hari.  Olah raga ringan mengacu pada segala sesuatu yang 

melibatkan pergerakan tubuh, sedangkan aktivitas berat adalah setiap pergerakan 

bagian tubuh yang menghasilkan pengeluaran energi yang  signifikan 

(pembakaran kalori) dan pernapasan yang cepat. 

Usia menarche dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik.  Dipercaya bahwa 

olahraga berat dapat menunda usia menarche melalui mekanisme hormonal 

dengan mengurangi produksi progesteron dan menunda perkembangan 
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endometrium.  Latihan fisik yang kuat maupun sedang dapat menurunkan fungsi 

menstruasi (Fitra hayati, 2019). 

d. Sosial Ekonomi 

Salah satu faktor untuk menilai sosial ekonomi adalah pendapatan.  

Meskipun orang tua dengan gaji yang relatif rendah biasanya merasa kesulitan 

untuk memenuhi semua tuntutan, orang tua dengan standar hidup atau uang yang 

cukup atau tinggi merasa lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan remaja.  

Status sosial ekonomi sebuah keluarga akan mempengaruhi kemampuan mereka 

dalam memproduksi pangan untuk rumah, yang berdampak pada kemampuan 

mereka untuk menyediakan gizi yang cukup bagi keluarga, khususnya bagi anak 

perempuan (Mukhoirotin & Sulayfiyah, 2020). 

e. Paparan Media Massa 

Salah satu penyebab menarche dini adalah paparan media.  Remaja akan 

lebih cepat dewasa dari seharusnya akibat adanya rangsangan yang diterimanya 

dari menonton film yang tidak sesuai dengan kelompok usianya sehingga 

menyebabkan reaksi seksual semakin meningkat.  Rangsangan pada otak akibat 

kacamata sensual akan menyebabkan pematangan hormon FSH.  Kelenjar 

pituitari merespons hipotalamus dengan melepaskan bahan kimia yang 

menghubungkan hormon dengan organ seks.  Senyawa kimia yang dihasilkan 

oleh impuls listrik yang menuju ke perluasan sel saraf, kemudian mentransfer 

pesan antara sinapsis saraf dan turun ke sumsum tulang belakang ke seluruh 

area tubuh, disebut sebagai neurotransmitter.  Pelepasan neurotransmitter inilah 

yang menyebabkan vagina basah akibat menonton film porno, melihat gambar-

gambar porno, mendengar bisikan dan rintihan, atau sentuhan.  Menarche 
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disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi di ovarium 

wanita.  Permulaan menarche dipercepat pada masa ini karena mudahnya media 

massa dewasa, seperti majalah berorientasi seks dan film porno, dapat diakses 

oleh orang dewasa.  Paparan media dan menarche berkorelasi secara signifikan, 

menurut sejumlah penelitian sebelumnya (Mukhoirotin & Sulayfiyah, 2020). 

7. Dampak Menarche Dini 

Menarche dini meningkatkan kemungkinan penyakit kanker 

seperti ovarium, kanker payudara, dan mioma serta hiperplasia 

endometrium, kolesistitis, kemungkinan kehamilan yang tidak 

diinginkan, dan ketidaksiapan psikologis (Aulya et al., 2021). 

Dampak menarche dini terhadap perkembangan psikososial 

dapat berupa emosi yang tidak seimbang.  Akibat meningkatnya 

produksi hormon estrogen pada saat menstruasi, organ genital sekunder 

pada pelajar yang mengalami menstruasi pun mengalami perubahan, 

seperti pembesaran payudara, yang mungkin membingungkan pelajar 

yang mengalaminya seiring bertambahnya usia.  Menarche dini juga 

mempengaruhi perilaku seksual remaja karena menyebabkan sistem 

reproduksi lebih cepat matang sehingga menimbulkan dorongan seksual 

yang tidak diinginkan serta perilaku seksual yang tidak wajar dan 

sembrono (Yazia, 2019). 

C. Media Massa 

1. Pengertian  

Masyarakat dapat menerima informasi melalui media massa.  

Dari segi maknanya, media massa merupakan alat atau sarana 
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penyampaian materi berita, opini, komentar, hiburan, dan sebagainya.  

Media massa digambarkan sebagai media komunikasi dan informasi 

yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat umum (Habibie, 2018). 

2. Jenis-jenis Media Massa 

a. Media Audio 

Media yang memanipulasi bunyi melalui indra pendengaran (telinga) 

disebut dengan media audio. Baik komunikasi verbal (bahasa lisan atau kata-

kata) maupun nonverbal (musik, vokalisasi, dan suara lainnya) dapat ditularkan 

melalui media audio (Mona Triana, 2022). 

b. Media Visual 

1) Media Visual Verbal 

Media verbal visual mencakup pesan linguistik tertulis atau pesan lisan. 

Buku, majalah, surat kabar, dan barang lainnya adalah beberapa contohnya 

(Mona Triana, 2022). 

2) Media Visual Grafis  

Komunikasi nonverbal disampaikan melalui simbol grafis atau fitur 

visual lainnya dalam media visual grafis. Misalnya gambar, skema, foto, peta, 

dan lain-lain (Mona Triana, 2022). 

 

3) Media Visual Noncetak  

Media visual yang bukan cetak memuat pesan-pesan dalam bentuk tiga 

dimensi. Diorama, miniatur, model, maket, dan spesimen adalah beberapa 

contohnya (Mona Triana, 2022). 
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c. Media Audio Visual  

Istilah "media audio visual" mengacu pada kategori media yang 

menggunakan indra pendengaran dan indra penglihatan secara bersamaan. Media 

jenis ini menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal untuk menyampaikan 

pesan. Film dokumenter dan film drama adalah dua contohnya (Mona Triana, 

2022). 

3. Efek Media Massa 

a. Efek Kognitif 

Efek ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: pemahaman 

komunikan, pengetahuan, dan pemahaman. Oleh karena itu, penyebaran pesan 

melalui media massa dapat mengedukasi khalayak, sehingga membuat mereka 

yang sebelumnya tidak mengetahui informasi, mereka yang awalnya ragu-ragu 

yakin, dan mereka yang tidak jelas menjadi lebih mudah dipahami. Komunikan, 

atau penerima pesan, memperoleh informasi baru sebagai akibat dari efek 

kognitif (Rohman & Retnasary, 2020). 

b. Efek Afektif 

Komponen emosional, yang berkisar dari benci hingga suka. Selain itu, 

faktor ini dapat membuat dukungan moral naik atau turun. Iklan online atau 

siaran untuk produk riasan adalah ilustrasi dari efek emosi ini. Meski jarang 

memakai riasan, wanita yang tidak menyukainya mungkin akan tergoda untuk 

membelinya setelah melihat aktris menarik dan bahasa yang digunakan dalam 

iklan di TV dan internet kemudian memakainya agar terlihat sama memukaunya 

dengan aktris produk tersebut (Nur, 2021). 

c. Efek Behavior 
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Hasil yang terwujud pada khalayak sebagai tindakan, perilaku, atau 

aktivitas dikenal sebagai efek perilaku. Orang akan menjadi melakukan 

kekerasan ketika mereka menonton atau menonton film atau acara televisi yang 

berisi kekerasan. Menonton acara memasak akan mendorong ibu rumah tangga 

untuk mencoba resep baru, dan lain-lain (Fitriansyah Program Studi Penyiaran 

Akademi Komunikasi BSI Jakarta & Sitasi, 2018). 

D. Hubungan Paparan Media Massa dengan Menarche Dini 

Dua kategori paparan media massa adalah konten agak negatif, yang 

mencakup penggambaran orang-orang berpegangan tangan dan berpelukan, 

dan konten sangat negatif, yang mencakup modul seks eksplisit termasuk 

menampilkan foto alat kelamin, melakukan seks oral, dan melakukan hubungan 

seksual (Tamo et al., 2022).  

Rangsangan eksternal yang kuat, khususnya rangsangan audio, visual, 

dan audiovisual, merupakan hasil dari paparan media massa. Remaja 

perempuan yang terpapar media mengalami menarche lebih awal. Anak-anak 

yang sering terpapar cahaya komputer dan TV dalam waktu lama dapat 

mengalami penurunan produksi hormon melatonin sepanjang malam saat 

mereka sedang istirahat (Tamo et al., 2022). 

Hormon melatonin berfungsi sebagai penstabil siklus sirkadian tubuh 

jika turun dapat mengakibatkan gangguan psikologis. Akibatnya, media, 

termasuk TV, dapat mengubah pikiran dan perasaan selain komponen audio dan 

visualnya dan bahkan mempunyai pengaruh dalam mengubah pola perilaku. 

Gangguan psikologis bekerja dengan merangsang hipotalamus melepaskan 
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hormon gonadotropin realizing hormone (GnRH), yang selanjutnya 

menyebabkan hipofisis anterior melepaskan hormon FSH dan LH. Ovarium 

kemudian melepaskan estrogen yang mempengaruhi pematangan sel-sel organ 

reproduksi sehingga menyebabkan menarche dini (Tamo et al., 2022). 

Remaja perempuan akan mengalami menarche lebih cepat karena akses 

yang lebih besar terhadap media massa dan meningkatnya paparan terhadap 

media akan memudahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Para peneliti 

percaya bahwa pengawasan yang ketat dari orang tua dan guru diperlukan untuk 

membatasi membaca, melihat, dan mencari informasi di media massa sehingga 

remaja dapat terlindungi dari paparan media yang berbahaya, karena dampak 

dari menarche dini tidaklah kecil (Tamo et al., 2022). 

E. Kajian Integrasi Keislaman 

1. Kriteria Balig  

Mengenai masa pubertas, para ulama madzhab mempunyai 

pendapat yang beragam. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa haid 

bagi perempuan dan keluarnya air mani bagi laki-laki yang telah berusia 

15 tahun harus digunakan untuk mengukurnya (Aprianif, 2019). 

Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa laki-laki mencapai 

pubertas dengan dua cara: (1) dengan mengeluarkan air mani, baik saat 

bangun atau tidur, karena melakukan hubungan seksual atau tidak, dan 

(2) dengan menghamili. Namun setelah kedua syarat tersebut, masih ada 

satu syarat lagi yaitu harus berusia minimal 12 tahun. Wanita juga harus 

berusia minimal 9 tahun, syaratnya adalah (1) menstruasi dan (2) hamil 
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dengan ketentuan lain. Namun jika syarat tersebut tidak dipenuhi, Imam 

Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan pembatasan tersebut tetap berlaku. 

Usia legal untuk meminum alkohol adalah 18 tahun untuk pria dan 17 

tahun untuk wanita (Aprianif, 2019).  

Menurut ulama Malikiyah, pubertas mempunyai tujuh macam 

kriteria. Lima untuk semua jenis kelamin laki-laki, dan dua untuk 

perempuan. Perempuan harus memenuhi dua kriteria yang tepat: (1) 

menstruasi, dan (2) kehamilan. Sementara itu, baik laki-laki maupun 

perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) keluarnya 

sperma saat bangun atau tidur; (2) tumbuhnya rambut kemaluan; (3) 

pertumbuhan bulu ketiak; (4) kepekaan terhadap penciuman; dan (5) 

perubahan suara. Namun batasan usia yang mereka gunakan adalah usia 

18 tahun atau 17 tahun yang akan menginjak usia 18 tahun jika kriteria 

pubertas tidak terpenuhi (Aprianif, 2019). 

Menurut Imam As-Sairazi (wafat 476 H) dan al-Khatib (wafat 

977 H), Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan 

dapat mencapai pubertas pada usia minimal 9 tahun, mengeluarkan air 

mani pada usia yang sesuai. untuk pria dan wanita, dan memiliki rambut 

tumbuh di sekitar alat kelamin mereka. Wanita juga harus mengalami 

kehamilan dan menstruasi sebelum mencapai masa pubertas (Aprianif, 

2019). 

Berdasarkan perbedaan pandangan para akademisi mazhab 

tersebut di atas, Wahbah az-Zuhayli (w. 1436 H) pernah sampai pada 

kesimpulan bahwa syarat pubertas hanya ada lima. Tiga untuk kedua 
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jenis kelamin, dan dua khusus untuk perempuan. Yang pertama adalah 

keluarnya air mani, yang kedua adalah tumbuhnya rambut kemaluan, 

dan yang ketiga adalah serangkaian batasan umur. Dua yang 

dikhususkan bagi wanita adalah kehamilan dan menstruasi (Aprianif, 

2019). 

Dalil-dalil yang dipakai dalam masalah balig ini diantaranya 

adalah QS. An-Nur/24 : 59, Allah swt. berfirman: 

لُ  بَلَغَ  وَإِذاَ لِكَ   ۚقبَْلِھِمْ  مِن ٱلَّذِینَ  ٱسْتـ൛َذنََ  كَمَا فَلْیَسْتـ൛َذِنوُا۟  ٱلْحُلمَُ  مِنكُمُ  ٱلأْطَْفَٰ یبُیَنُِّ  كَذَٰ  

 ُ َّتِھۦِ لكَُمْ  ٱ ُ   ۗءَایَٰ َّحَكِیمٌ  عَلِیمٌ  وَٱ  

Terjemahnya: 

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang 
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan 
ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” 

Menurut kitab suci ini, anak-anak yang mencapai pubertas 

diperlakukan sama seperti orang dewasa lainnya. Anda harus selalu 

meminta izin sebelum memasuki ruangan, tidak hanya pada waktu yang 

ditentukan. Petunjuk dalam ayat ini merupakan ketetapan-ketetapan-

Nya yang mengandung ilmu dan manfaat untuk menjaga ketentraman 

rumah tangga, Allah tegaskan kembali dalam setiap penjelasan-Nya. 

Dia benar-benar Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui segala sesuatu 

(Kementerian Agama RI, 2016). 

2. Menstruasi dalam Islam 

Mempunyai sel telur yang siap dibuahi, dapat hamil, dan dapat 

melahirkan anak, maka menstruasi menandakan kematangan seksual 
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seorang wanita. Para ulama fiqh menyebut siklus ini sebagai menstruasi. 

Al-Qur’an menjelaskan tentang darah haid dan cara menghadapi wanita 

yang sedang haid, dalam QS. Al- Baqarah/2 : 222, Allah swt. berfirman:  

تقَْرَبوُھُنَّ وَیَسْـൗلوُنكََ عَنِ ٱلْمَحِیضِ ۖ قلُْ ھُوَ أذَىً فَٱعْتزَِلوُا۟ ٱلنِّسَاءَٓ فىِ ٱلْمَحِیضِ ۖ وَلاَ   

بیِنَ وَ  َ یحُِبُّ ٱلتَّوَّٰ َّإنَِّ ٱ ۚ ُ َّرْنَ فَأتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ ٱ یحُِبُّ حَتَّىٰ یَطْھُرْنَ ۖ فَإذِاَ تطََھَّ  

رِینَ   ٱلْمُتطََھِّ

Terjemahnya:  
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 
itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu 
menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 
mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 
suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 
diri.” 

Bagian ini menjelaskan tentang menstruasi dan bagaimana 

orang harus memperlakukan wanita yang sedang menstruasi. Setiap 

bulan, rahim wanita mengeluarkan sel telur yang lemah dan tidak 

dibuahi yang disebut darah menstruasi. Proses ini bisa memakan waktu 

hingga 15 hari dan berlangsung setidaknya sehari semalam. 

Kepercayaan yang berbeda-beda ada di kalangan masyarakat zaman 

dahulu mengenai wanita yang sedang menstruasi. Orang-orang Yahudi 

memiliki pendekatan yang sangat ketat; mereka tidak mau berada dekat 

dengan istrinya yang sedang menstruasi, tidak mau serumah dengan 

istrinya, tidak mau makan atau minum bersamanya, dan tidak mau 

menyentuhnya karena kulitnya dianggap kotor (Kementerian Agama 

RI, 2011). 
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Dinding rahim yang awalnya dipersiapkan untuk pembuahan 

akan berkontraksi karena tidak terjadi pembuahan. Darah yang 

dikeluarkan dari pembuluh darah rambut yang pecah akan dibuang 

dengan kontraksi ini, bersamaan dengan indung telur yang tidak 

dibuahi. Tubuh akan kembali melalui proses pematangan ovarium 

setelah sel telur dan darah keluar. Selama jangka waktu tertentu, semua 

prosedur ini diulang terus menerus. Hormon yang sama dilepaskan 

secara bersamaan ketika ovarium baru dibuat setiap bulan. Jadi, ada 

jangka waktu tertentu ketika wanita benar-benar siap untuk hamil. Jika 

pembuahan terjadi, siklus menstruasi yang teratur akan berubah 

(Kementerian Agama RI, 2011). 

3. Pendidikan Seks Remaja dalam Islam 

Al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia, 

khususnya umat Islam, tentang bagaimana menjalani hidup sekarang 

dan di akhirat. Terdapat penjelasan untuk setiap bidang, termasuk 

pendidikan seks remaja. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17 : 

32: 

نَىٰٓ  تقَْرَبوُا۟  وَلاَ  حِشَةً  كَانَ  إنَِّھُۥ  ۖٱلزِّ سَبیِلاً  وَسَاءَٓ  فَٰ  

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” 

Allah SWT mencegah umat-Nya melakukan percobaan zina 

dalam ayat ini. Hal ini termasuk melakukan perilaku yang mendorong 
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perzinahan, seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, 

membaca literatur yang merangsang, menonton acara televisi dan film 

yang sensual, dan mempromosikan pornografi dan perilaku pornografi. 

Seluruh suasana ini jelas mendorong perselingkuhan. Untuk 

memperjelas bahwa merencanakan zina saja haram, apalagi terlibat di 

dalamnya, maka larangan mendekati zina digunakan untuk 

menunjukkan larangan melakukan zina. Seseorang akan dapat 

memahami bahwa perzinahan sangat dilarang dan harus dihindari 

dengan bantuan pengungkapan seperti ini (Kemenag RI, 2011). 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perzinahan merupakan 

suatu perbuatan yang sangat keji yang mengakhiri suatu garis 

keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kekhawatiran di 

masyarakat, merusak ketenangan pasangan suami istri, merusak rumah 

tangga itu sendiri, dan menurunkan harga diri masyarakat. Jika 

masyarakat menoleransi perilaku ini, berarti manusia sejajar dengan 

hewan. Ayat ini melarang perzinahan dan mengacu pada tindakan sia-

sia yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang kurang informasi. 

Kemewahan adalah akibat dari perzinahan (Kemenag RI, 2011). 

  



38 
 

F. Kerangka Teori 
Bagan 1. Kerangka Teori  
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3. Aktivitas Fisik 
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6. Stimulus Eksternal 

 Keterpaparan Media Massa 
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G. Kerangka Konsep 
Bagan 2. Kerangka Konsep  

 

 

  

 

Paparan Media Massa Menarche Dini 

Varieabel Independen Varieabel Dependen 



40 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang gunakan adalah penelitian analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional. Desain studi ini difokuskan untuk 

mengetahui hubungan paparan media massa dengan kejadian menarche dini  

pada anak sekolah dasar di Maniangpajo.  

B. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Nopember-Desember tahun 2023 di 

Kecamatan Maniangpajo.  

C. Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen 

Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah paparan 

media massa. 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah menarche dini. 

3. Variabel Perancu: 

a. Status gizi 

b. Aktivitas fisik 

c. Asupan makanan  
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D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari semua individu, benda, dan pengukuran 

lain yang dapat dibayangkan yang menjadi subjek yang menarik dalam suatu 

penelitian (Purwanza dkk., 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah siswi 

SDN Maniangpajo sebanyak 115 siswi.  

2. Sampel 

Populasi termasuk sampel. Peneliti menentukan sampel dengan 

mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kesulitan yang dihadapi 

selama penelitian, tujuan yang ingin dicapai, hipotesis penelitian yang 

dikembangkan, metodologi penelitian, dan instrumen penelitian. Sampel 

dalam  penelitian ini adalah anak perempuan dengan usia 9-12 tahun diambil 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu mengambil sumber data 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Purwanza dkk., 2022). Pada 

penelitian ini jumlah sampel yang diteliti ditentukan dengan rumus dari 

Isaac dan Michael, yaitu sebagai berikut.  

𝜆ଶ. 𝑁. 𝑃. 𝑄
𝑑ଶ(𝑁 − 1) + 𝜆ଶ. 𝑃. 𝑄 

𝑠 =
3,841. 115. 0,5. 0,5

(0,05)ଶ(115 − 1) + 3,841. 0,5. 0,5 

𝑠 =
110,429

0,285 + 0,96025 

𝑠 =
110,429
1,24525 = 88,68 
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𝑠 = 88,68 dibulatkan menjadi 89 sampel  

Keterangan : 

S  = jumlah sampel 

     𝜆ଶ = berdasarkan tabel chi square dengan satu 

derajat kebebasan (dk) dan taraf kesalahan = 5% 

didapatkan chi square kuadrat = 3,841 (dalam 

tabel chi kuadrat) 

     N = jumlah populasi 

     P = peluang benar (0,5) 

     Q = peluang salah (0,5) 

     D = perbedaan bias (0,5) 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan rumus penarikan 

diatas, ditemukan jumlah minimal sampel pada SDN Maniangpajo adalah 

88,68  dibulatkan menjadi 89 siswi. 

a. Kriteria Inklusi  

1) Siswi kelas 5 & 6 dengan usia >9 tahun tahun yang bersekolah di SDN 

Maniangpajo 

2) Siswa yang sudah mengalami menarche (haid pertama) 

3) Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis dengan baik 

4) Orang tua mengizinkan menjadi responden  

b. Kriteria Eksklusi  

1) Tidak mengisi lengkap kuesioner 
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2) Siswi yang mengalami penyakit kronis dan dalam pengobatan jangka panjang  

E. Cara Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang 

didapatkan langsung dari responden.  

1. Data Menarche 

Didapatkan dengan pertanyaan melalui kuesioner saat mengisi identitas 

responden dan usia menarche.  

2. Data Paparan Media Massa  

Didapatkan dengan cara meminta responden mengisi kuesioner yang 

dibagikan kemudian diinterpretasikan apakah anak ini terpapar media massa. 

Pertanyaan menggambarkan keterpaparan konten pada media audio terdapat 

pada nomor 1 sampai 3 dan 19. Untuk keterpaparan pada media audio-visual 

terdapat pada nomor, 4 sampai 13, 20 dan 21. Sedangkan, keterpaparan pada 

media visual terdapat pada nomor 14 sampai 18 dan 22.  

Skala Guttman, yang memiliki entri "Pernah" dan "Tidak Pernah", 

digunakan dalam format pernyataan kuesioner. Berdasarkan pernyataan ini, 

tanggapan responden akan dinilai dengan cara tertentu. Skor 1 diberikan 

untuk jawaban “Pernah” dan skor 0 untuk jawaban “Tidak Pernah”. 

Responden dianggap terpapar materi paparan media massa jika total skor 

peneliti dari 22 pernyataan kuesioner  ≥ 1. Namun jika skor responden 0 

berarti tidak terpapar materi media massa.  
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F. Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh 

peneliti sebelumnya. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing  

Tahap pertama meliputi pemilihan atau pemilahan data sehingga tinggal 

data yang digunakan saja (Hikmawati, 2020).  

b. Coding  

Tahap coding merupakan pemberian kode ke semua variabel (Hikmawati, 

2020) 

c. Entry 

Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk memasukkan data ke 

perangkat pengolah data (komputer) setelah diedit dan diberi kode (Mukrimaa et 

al., 2016). 

d. Cleaning  

Data yang diklasifikasikan harus dibersihkan atau dikoreksi untuk 

memastikannya akurat dan siap untuk analisis data (Mukrimaa et al., 2016). 

 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh berdasarkan kuesioner akan disajikan dalam bentuk 

tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data kuesioner akan dicatat dan 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut 
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diolah menggunakan Statitical Package For the Social Sciences (SPSS). Data 

yang dianalisis sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat 

Ketika hanya satu jenis variabel yang diperiksa, analisisnya disebut 

analisis univariat. Hanya ada satu jenis variabel (tidak ada variabel dependen 

dan independen), yang bukan merupakan definisi satu jenis dalam konteks ini. 

Ada kemungkinan variabel yang dimasukkan dalam analisis adalah 4,5,6, dan 

seterusnya, tetapi peneliti menganggap semuanya sama, yaitu sebagai variabel 

dependen (Ade Heryana, SST, 2020). 

b. Analisis Bivariat 

Ketika variabel yang diperiksa termasuk dalam kategori dependen dan 

independen, analisis bivariat digunakan. Sering digunakan dalam asosiasi, uji 

coba 2-kelompok, dan desain penelitian korelasi. Analisis ini berusaha untuk 

memverifikasi hipotesis penelitian yang diajukan peneliti (Ade Heryana, SST, 

2020). Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

xଶ = 
(𝑂 − 𝐸)ଶ

𝐸  

Keterangan:  

x2   = Chi Square  

∑  = Jumlah  

O  = Frekuensi  

E   = Frekuensi yang diharapkan  
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 Keputusan uji statistic dalam uji Chi Square adalah apabila p < 0,05 

maka keputusan uji statistic signifikan, yaitu adanya hubungan antara variabel 

independent dengan variabel dependen, sedangkan bila p > 0,05 berarti tidak 

ada hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen.  
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H. Alur Penelitian  

Bagan 3. Alur Penelitian  
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I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi. 

J. Etika Penelitian  

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical  

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti: 

1. Membawa surat pengantar kepada  pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian  dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap saat proses pengambilan data. 

Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.  

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek 

penelitian dalam pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Maniangpajo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi 

Selatan. Mayoritas penduduknya bersuku bugis. Kecamatan Maniangpajo ini 

memiliki 16 Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Maniangpajo. Pada penelitian ini, sekolah yang dilakukan 

penelitian adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 39 Mattirowalie, 

SDN 40 Anabanua, SDN 53 Tangkoli, SDN 54 Dualimpoe, SDN 55 

Mattirowalie, SDN 202 Anabanua, SDN 216 Dualimpoe, SDN 272 Dualimpoe, 

SDN 273 Anabanua, SDN 274 Mattirowalie, SDN 275 Kalola, SDN 277 

Minangatellue, SDN 333 Tangkoli, SDN 334 Sogi, SDN 359, Sogi, dan 360 

Anabanua.  

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, 

Sulawesi Selatan pada tanggal 30 November 2023 sampai 30 Desember 2023 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 104 sampel. Desain penelitian yang 

digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. 

Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui dan memastikan 

hubungan paparan media massa dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan aplikasi 

SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian 

dilanjutkan analisis uji bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square.  
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Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut.  

1. Analisis Univariat  

Analisi univariat digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi 

dan presentase dari setiap variabel penelitian, sehingga hasilnya dapat 

diamati dalam tabel distribusi responden yang berdasarkan faktor risiko, 

sebagai berikut.  

a. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Usia Responden  

Tabel 3. Analisis Univariat Karateristik Usia Responden 

Usia Frekuensi (N) Persentase (%) 

11 33 31.7 

12 71 68.3 

Total 104 100,0 

Dari hasil analisis distribusi frekuensi usia responden, dapat diketahui 

bahwa sebagian responden, yaitu sebanyak 31,7% berada dalam kelompok usia 

11 tahun. Sementara itu, 68,3% berada dalam usia 12 tahun. Temuan ini 

mencerminkan distribusi usia yang mayoritas terfokus pada responden usia 12 

tahun.  
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b. Distribusi Responden Berdasarkan Kelas 

Tabel 4. Analisis Univariat Karateristik Kelas Responden 

Kelas Frekuensi (N) Persentase (%) 

5 16 15,4 

6 88 84,6 

Total 104 100,0 

Dari hasil distribusi frekuensi responden berdasarkan kelas, ditemukan 

bahwa sebanyak 84,6% dari 104 responden berada di kelas 6, sementara 15,4% 

sisanya berada di kelas 5. Temuan ini mencerminkan dominasi responden dari 

kelas 6 dalam penelitian ini.  

c. Distribusi Responden Berdasarkan Keterpaparan Media Massa  

Variabel ini terbagi menjadi dua kategori yaitu terpapar dan tidak 

terpapar. Dibawah ini menggambarkan distribusi frekuensi keterpaparan media 

massa pada responden.  

Tabel 5. Analisis Univariat Keterpaparan Media Massa 

Paparan Media Massa Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak Terpapar 49 47,1 

Terpapar 55 52,9 

Total 104 100,0 
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Hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

sebanyak 52.9% dari total 104 responden dalam penelitian ini telah terpapar 

dengan paparan media massa, sementara 47,1% sisanya tidak terpapar. Dengan 

demikian, mayoritas responden mengalami eksposur terhadap media massa. 

1) Distribusi Responden yang Terpapar Media Audio  
Tabel 6. Analisis Univariat Keterpaparan Media Audio 

Media Audio Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak Terpapar 55 52,9 

Terpapar 49 47,1 

Total 104 100,0 

Hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa 

sebanyak 52.9% dari total 104 responden dalam penelitian ini tidak 

terpapar dengan media massa, sementara 47,1% sisanya terpapar. Dengan 

demikian, mayoritas responden tidak  mengalami paparan terhadap media 

massa audio.  

2) Distribusi Responden yang Terpapar Media Audio Visual 
Tabel 7. Analisis Univariat Keterpaparan Media Audio Visual 

Media Audio Visual Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak Terpapar 49 47,1 

Terpapar 55 52,9 

Total 104 100,0 
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Hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan 

bahwa sebanyak 52.9% dari total 104 responden dalam penelitian ini 

terpapar dengan media massa audio visual, sementara 47,1% sisanya 

tidak terpapar. Dengan demikian, mayoritas responden mengalami 

paparan terhadap media massa audio visual.  

3) Distribusi Responden yang Terpapar Media Visual 

Tabel 8. Analisis Univariat Keterpaparan Media Visual 

Media Visual Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak Terpapar 54 51,9 

Terpapar 50 48,1 

Total 104 100,0 

Hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan 

bahwa sebanyak 51.9% dari total 104 responden dalam penelitian ini 

tidak terpapar dengan media massa visual, sementara 48,1% sisanya 

terpapar. Dengan demikian, mayoritas responden tidak mengalami 

paparan terhadap media massa visual.  

d. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche  

Variabel usia menarche dibagi menjadi dua yaitu menarche normal 

responden dengan usia 12-14 tahun dan menarche dini responden dengan usia 

kurang dari 12 tahun. Dibawah ini merupakan tabel yang menggambarkan 

distribusi kejadian menarche.  
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Tabel 9.  Analisis Univariat Usia Menarche 

Menarche Frekuensi (N) Persentase (%) 

Normal 46 44,2 

Dini 58 55,8 

Total 104 100,0 

Dari hasil analisis distribusi frekuensi responden terkait menarche, 

sebanyak 55,8% dari total 104 responden mengalami menarche dini, sementara 

44,2% sisanya tidak mengalami menarche dini. Temuan ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini mengalami menarche 

pada usia yang lebih awal. 

2. Analisis Bivariat 
Tabel 10.  Analisis Bivariat Hubungan Antara Paparan Media Massa dengan 

Kejadian Menarche Dini 

Variabel Kategori 

Paparan Media Massa 

P -

Value 
OR 

Tidak 

Terpapar 
Terpapar Total 

n % n % n % 

Menarche 

Normal 27 58,7% 19 41,3% 46 100,0 0,035 

< 

0,05 
2,325 Dini 22 37,9% 36 62,1% 58 100,0 

Total 49 47,1% 55 52,9% 104 100,0  
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Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kelompok yang mengalami 

menarche normal, terdapat 46 responden, di mana 27 (58,7%) di antaranya tidak 

mengalami paparan media massa, sementara 19 (41,3%) terpapar. Di sisi lain, 

pada kelompok yang mengalami menarche dini (dengan total 58 responden), 22 

(37,9%) responden yang tidak terpapar media massa, sedangkan 36 (62,1%) 

responden lainnya terpapar. Total keseluruhan dari kedua kelompok 

menunjukkan bahwa dari 104 responden, 49 (47,1%) tidak terpapar media 

massa, sementara 55 (52,9%) mengalami terpapar media massa. Hasil uji 

statistik dengan P-Value sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

0,05 menandakan adanya hubungan yang signifikan antara paparan media 

massa dan kejadian menarche dini pada populasi yang diteliti. Selain itu 

diperoleh nilai OR sebesar 2,325 menunjukkan bahwa responden dengan 

paparan media massa kategori terpapar beresiko mengalami menarche dini. 
C. Pembahasan  

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

(52,9%) terpapar media massa. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (62,1%) mengalami menarche dini karena paparan 

media massa, namun sebagian besar (37,9%) tidak terpapar media massa dan 

menarche dini. Hasil uji statistik dengan analisis Chi-Square menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan (p value = 0,035), artinya ada hubungan 

bermakna antara paparan media massa dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar di Kecamatan Maniangpajo.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yustanta dan Al Qudusa 

(2020) dengan jumlah responden 92 orang menunjukkan bahwa ada hubungan 
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signifikan antaran paparan media massa elektronik berkonten dewasa dengan 

usia menarche. Dibandingkan remaja pada rentang usia menarche pada 

umumnya, anak perempuan yang lebih banyak terpapar konten dewasa di media 

elektronik seperti televisi, ponsel, dan film akan mengalami menarche lebih 

awal. 

Tamo et al. (2022), juga melakukan penelitian yang sama 

menyimpulkan bahwa ada hubungan antara paparan media massa dengan 

kejadian menarche dini. Remaja sekarang dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi karena kemajuan teknologi informasi, dan banyak informasi yang 

dibagikan, seperti majalah bergambar seks dan film porno, mempercepat 

pematangan hormon pubertas, yang menyebabkan menarche terlalu dini. 

Meskipun beberapa sekolah telah mendapatkan perhatian yang 

signifikan dari media, penting untuk diketahui bahwa masih banyak sekolah 

dalam penelitian ini yang belum mendapatkan paparan yang sama. Situasi ini 

disebabkan oleh beberapa sekah tersebut berada dalam daerah terpencil atau 

masih minim pengetahuan dalam teknologi.  

Sistem limbik, korteks serebri, dan sistem saraf lainnya menerima 

rangsangan konstan dari panca indera penglihatan dan pendengaran. Sinyal dan 

pesan ini kemudian dikirim ke hipotalamus melalui transmisi saraf. Retensi 

memori jangka panjang difasilitasi oleh stimulasi terus menerus, yang juga 

mengaktifkan kelenjar hipofisis anterior, yang bertanggung jawab untuk 

memproduksi hormon seksual dan dapat mempengaruhi perkembangan seksual 

pada hewan. Mengingat pola ini, konten audio-visual mungkin mempengaruhi 

perkembangan anak (Yazia, 2019). 
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Berdasarkan hasil univariat didapatkan mayoritas anak terpapar media 

audio visual sebanyak 55 responden (52,9%). Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Mariene Wiwin Dolang (2018), menstruasi dini juga dapat 

disebabkan oleh paparan media massa, rangsangan audiovisual, dan stimulan 

dari luar. Saat mereka menonton film yang tidak sesuai untuk kelompok usia 

mereka, rangsangan audio-visual yang mereka temui akan dihasilkan 

meningkatnya reaksi seksual remaja akan menyebabkan mereka menjadi 

dewasa lebih awal dari usia sehat. Otak akan dirangsang oleh rangsangan 

pendengaran atau visual yang menimbulkan sensualitas, sehingga akan 

mempercepat pematangan hormon FSH. Sekresi FSH oleh hipofisis dapat 

dipengaruhi oleh informasi seksual, yang juga dapat mempercepat menarche. 

Semakin meningkatnya jumlah remaja yang menarche dini bisa menjadi 

masalah besar bagi remaja tersebut berupa emosi yang tidak stabil ketika 

mengalami perubahan-perubahan fisik pada alat kelamin sekunder seperti 

terjadinya pembesaran payudara. Ketika siswi melihat payudara ini, terutama 

yang berusia di bawah dua belas tahun, mereka akan bingung. Menarche dini 

juga mempengaruhi perilaku seksual remaja karena menyebabkan sistem 

reproduksi menjadi lebih cepat matang, sehingga dapat memicu munculnya 

dorongan seksual yang tidak sehat dan perilaku seksual yang sembrono dan 

tidak wajar yang mengikutinya. 

Menurut Yustanta & Al Qudusa (2020), menarche dini dapat 

menyebabkan remaja perempuan bisa hamil dan melahirkan lebih cepat dan 

akrab dengan dunia seks. Remaja yang hamil berisiko membahayakan dirinya 

sendiri dan janinnya. Selain itu, obesitas, kanker ovarium, dan kanker payudara 
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juga bisa disebabkan oleh hormon estrogen yang meningkat terlalu cepat. 

Menarche yang terlalu dini juga dapat menyebabkan depresi pada remaja 

sehingga mengganggu kehidupan sosialnya. 

Bagi perempuan muslim terlebih remaja yang masih belia dengan usia 

dibawah 12 tahun akan mengalami kebingunan terkait hukum-hukum Islam 

pada perempuan yang mengalami mentruasi terutama dalam bersuci.  

Islam juga mengajarkan pentingnya membersihkan diri bagi perempuan 

setelah menstruasi. Beberapa hadist Rasulullah SAW. menjelaskan tentang tata 

cara mandi janabah. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah:  

ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  كَانَ  إِذاَ  اغْتسََلَ  مِنْ  َّဃ عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  أنََّ  النَّبِيَّ  صَلَّى  ُ َّဃ  عَنْ  عَائِشَةَ  زَوْجِ  النَّبِيِّ  صَلَّى 

لاَةِ  ثمَُّ  یدُْخِلُ  أصََابعَِھُ  فِي الْمَاءِ  فیَخَُلِّلُ  بھَِا أصُُولَ  ُ  لِلصَّ أ ُ  كَمَا یتَوََضَّ أ  الْجَنَابَةِ  بَدأََ  فغََسَلَ  یَدیَْھِ  ثمَُّ  یَتوََضَّ

 شَعَرِهِ  ثمَُّ  یَصُبُّ  عَلَى رَأْسِھِ  ثلاََثَ  غُرَفٍ  بیَِدیَْھِ  ثمَُّ  یفُِیضُ  الْمَاءَ  عَلَى جِلْدِهِ  كُلِّ 
Artinya: 
 
“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi Saw. bahwa jika Nabi Saw. mandi junub, 
beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. 
Kemudian dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak 
tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian 
beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit 
kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan 
cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau 
mengalirkan air ke seluruh kulitnya, kemudian mencuci kakinya.” (HR. 
Bukhari, no. 248 dan Muslim, no. 316). 

Mandi wajib adalah tujuan mensucikan diri pasca menstruasi. 

Terjadinya menstruasi setiap bulan merupakan keadaan keluarnya darah dari 

vagina. Seorang wanita tidak diperbolehkan berpuasa atau salat selama siklus 

menstruasinya, yang biasanya berlangsung 7 hingga 14 hari per bulan. Hal ini 

karena ajaran Islam menyatakan bahwa kesucian harus didahulukan sebelum 
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melakukan ibadah tertentu. Setelah haid, perempuan wajib mandi untuk 

menjaga kesucian dan menjalankan ibadahnya. 

Hukum Islam tentang wajib mandi merupakan persyaratan agama. 

Sebelum melakukan ibadah, mandi wajib ini dilakukan sebagai simbol kesucian 

dan untuk menghilangkan hadas-hadas besar, atau hal-hal yang dapat 

mengganggu jalannya ibadah. Proses mandi wajib adalah dengan membasuh 

seluruh tubuh dengan niat yang sesuai dengan keadaan yang mengharuskan 

mandi wajib.  

Ketika memahami nilai-nilai kebersihan spiritual dalam Islam, praktik 

mandi wajib yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW menjadi 

penting. Selain itu, momen menarche pada wanita muda juga menekankan 

pentingnya kesadaran akan kebersihan fisik dan spiritual. Dalam konteks ini, 

praktik mandi wajib dapat dianggap sebagai bagian dari proses penghormatan 

terhadap tubuh dan perubahan fisiologis yang dialami oleh wanita. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan karena peneliti hanya 

melihat satu faktor yang mempengaruhi menarche dini yaitu paparan media 

massa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya menarche dini 

belum diteliti secara menyeluruh, beberapa faktor tersebut antara lain 

lingkungan, genetika, asupan makanan, status gizi, dan lain-lain. Peneliti tidak 

mengkaji secara lengkap faktor-faktor lain dalam penelitian ini karena 

keterbatasan waktu. 
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Selain itu, penelitian ini tidak dilakukan sebelum sampel mengalami 

menarche sehingga menjadi keterbatasan peneliti dalam mengontrol faktor 

resiko menarche dini terutama dalam paparan media massa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan paparan 

media massa dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar di 

Kecamatan Maniangpajo terhadap 104 responden maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Ada hubungan paparan media terhadap dengan kejadian menarche dini 

pada anak sekolah dasar di Kecamatan Maniangpajo yang dibuktikan 

dengan uji hipotesis Chi Square dan didapatkan hasil nilai Asymp. Sig (2-

tailed) 0.035 < p value, maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

2. Usia menarche responden mayoritas tergolong dalam kategori usia 

menarche dini, yaitu sebanyak 58 responden (55,8%)  

3. Sebanyak 55 responden (52,9%) telah terpapar media massa dari 104 

responden. Mayoritas responden terpapar media audio visual yaitu 55 

responden (52,9%) 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran-saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

kemajuan pengetahuan baru, khususnya mengenai dampak paparan media 

massa terhadap usia menarche dini.  

2. Bagi SD di Kecamatan Maniangpajo  

Peneliti berharap pendidikan dini tentang masalah kesehatan reproduksi 

khususnya menstruasi, serta informasi tentang sikap dan perilaku yang 

tepat dalam menghadapi menstruasi seiring dengan percepatan usia 

menarche remaja putri, dapat diberikan kepada siswa perempuan di 

sekolah.  

3. Bagi Orang Tua  

Diharapkan para orang tua dapat melakukan pengawasan yang lebih 

ketat untuk mengawasi akses anak-anak mereka terhadap informasi media 

dan mendidik mereka tentang berbagai jenis informasi yang disajikan.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti di 

masa depan untuk mengembangkan faktor-faktor lain yang berhubungan 

dengan menarche, seperti konsumsi makanan, aktivitas fisik, status 

ekonomi, dan kadar hormon.   
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Master Tabel  

 Usia Kelas Asal Sekolah Dasar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22Paparan Media MassaUsia Menarche Paparan Media Audio Paparan Media Audio Visual Paparan Media Visual

12 6 SDN 39 Mattirowalie 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2
11 6 SDN 39 Mattirowalie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2
12 6 SDN 272 DUALIMPOE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 Sd 40 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 40 Anabanua 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 2
12 6 Sd Negeri 275 Kalola 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 54 DUALIMPOE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2
11 6 SDN 40 Anabanua 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 275 KALOLA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2
12 6 SD 55 Mattirowalie 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 2
12 6 SD 275 Kalola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2
11 5 SD 54 dualimpue 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
11 6 SDN 40 Anabanua 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2
11 6 SDN 40 Anabanua 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1
11 6 SDN 40 Anabanua 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1
12 5 SDN 273 Anabanua 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 273 Anabanua 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2
12 6 SDN 275 KALOLA 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2
11 6 SDN 275 kalola 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 273 Anabanua 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1
12 6 Sd 275 kalola 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 273 Anabanua 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 40 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2
12 6 Sd 274 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 202 ANABANUA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 273 Anabanua 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 274 MANIANGPAJO 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SD 216 dualimpoe 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
11 6 SDN275KALOLA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 275 KALOLA 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 Sd 275 kalola 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2
12 6 SD NEGERI 275 KALOLA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 Sd 202 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1
12 6 SDN 40 maniangpajo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 39 MATTIROWALIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 273 Anabanua 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 202 ANABANUA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2
12 6 SD 39 MATTIROWALIE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 275 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 sdn 272 dualimpoe 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2
12 5 SDN 360 ANABANUA 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
11 5 SDN 275 KALOLA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 202 ANABANUA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 202 ANABANUA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2
12 6 sdn 360 anabanua 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 2 2 2
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12 6 SD 360 Anabanua 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 274 Mattirowalie 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
11 6 SDN 275 Kalola 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1
11 5 SDN 360 ANABANUA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
11 6 SDN 360 ANABANUA 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
11 5 SDN 360 Anabanua 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2
12 6 SDN 360 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 202 Anabanua 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 2
11 6 SDN 274 Mattirowalie 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 6 SDN 275 KALOLA 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 2
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 53 Tangkoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 54 DUALIMPOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 SDN 55 Mattirowalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 55 Mattirowalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 55 Mattirowalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 6 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
11 5 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 6 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 6 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
11 5 SDN 202 ANABANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
11 5 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 216 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
11 5 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 sdn 272 dualimpoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 SDN 359 sogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 359 sogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 359 sogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 5 SDN 359 sogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
12 6 SDN 277 Minangatellue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
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Lampiran 2 Hasil SPSS 

UNIVARIAT  

 
Statistics 

 Usia Kelas 

Paparan Media 

Massa Usia Menarche Media Audio 

Media Audio 

Visual Media Visual 

N Valid 104 104 104 104 104 104 104 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean .046 .036 .049 .049 .049 .049 .049 

Minimum 11 5 1 1 1 1 1 

Maximum 12 6 2 2 2 2 2 

Percentiles 25 11.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

50 12.00 6.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 

75 12.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 33 31.7 31.7 31.7 

12 71 68.3 68.3 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 16 15.4 15.4 15.4 

6 88 84.6 84.6 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
 

Paparan Media Massa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terpapar 49 47.1 47.1 47.1 

Terpapar 55 52.9 52.9 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
 

Usia Menarche 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 46 44.2 44.2 44.2 

Dini 58 55.8 55.8 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
 

Media Audio 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terpapar 55 52.9 52.9 52.9 

Terpapar 49 47.1 47.1 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
 

Media Audio Visual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terpapar 49 47.1 47.1 47.1 

Terpapar 55 52.9 52.9 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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Media Visual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terpapar 54 51.9 51.9 51.9 

Terpapar 50 48.1 48.1 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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BIVARIAT 

 
 

Usia Menarche * Paparan Media Massa Crosstabulation 

 
Paparan Media Massa 

Total Tidak Terpapar Terpapar 

Usia Menarche Normal Count 27 19 46 

% within Usia Menarche 58.7% 41.3% 100.0% 

Dini Count 22 36 58 

% within Usia Menarche 37.9% 62.1% 100.0% 

Total Count 49 55 104 

% within Usia Menarche 47.1% 52.9% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.439a 1 .035   
Continuity Correctionb 3.645 1 .056   
Likelihood Ratio 4.465 1 .035   
Fisher's Exact Test    .048 .028 

Linear-by-Linear Association 4.397 1 .036   
N of Valid Cases 104     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.67. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia 

Menarche (Normal / Dini) 

2.325 1.054 5.129 

For cohort Paparan Media 

Massa = Tidak Terpapar 

1.547 1.028 2.329 

For cohort Paparan Media 

Massa = Terpapar 

.665 .447 .992 

N of Valid Cases 104   
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Lampiran 3 Kuesioner  

LEMBAR KUESIONER 

HUBUNGAN PAPARAN MEDIA MASSA DEWASA DENGAN 

KEJADIAN MENARCHE DINI PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI 

KECAMATAN MANIANGPAJO 

Pada kesempatan ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada anda melalui 

kuesioner untuk melengkapi data, yang bertujuan untuk meneliti adakah hubungan 

paparan media massa dewasa dengan kejadian menarche dini pada anak usia sekolah 

dasar di Kecamatan Maniangpajo. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan anda 

sebagai responden untuk mengisi setiap pertanyaan yang diajukan dengan sejujur-

jujurnya dan bacalah petunjuk pengisian kuesioner sebelum mengerjakan. Jawaban 

yang anda berikan bersifat rahasia dan tidak akan berdampak negatif pada anda.  

A. Petunjuk pengisian:  

Mohon bantuan adik-adik untuk mengisi kuesioner dibawah ini dengan 

baik dan benar. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, adik-adik dapat 

menanyakannya kepada kakak-kakak yang bertugas. Kegiatan dibawah ini 

adalah kegiatan yang dilakukan sebelum anda mengalami menarche/menstruasi 

pertama kali. 

B. Identitas Responden  

No. Responden  : ..........................................  

Usia     : ..........................................  

Kelas    : ..........................................  

Asal Sekolah    : .......................................... 
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C. Kuesioner kejadian menarche dini  

Berilah tanda “X” pada kolom jawaban yang telah tersedia  

1. Apakah anda sudah mengalami menstruasi  

a. Ya 

b. Tidak  

1. Usia saat mengalami menstruasi/haid pertama kali? 

a. 9 tahun  

b. 10 tahun  

c. 11 tahun  

d. 12 tahun  

D. Kuesioner Paparan Media Massa Dewasa 

Berilah tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban yang anda anggap benar 

No. Pertanyaan Pernah Tidak 

Pernah 

1.  Saya mendengarkan musik orang dewasa 

dan menonton sinetron orang dewasa 
  

2.  Saya bersms/telfon/chatting melalui media 

sosial dengan teman laki-laki yang disukai 
  

3.  Saya mendengarkan acara radio tentang 

cerita cinta 
  

4.  Saya menonton film orang dewasa/romantis    



75 
 

5.  Saya melihat adegan pacaran atau adegan 

romantis di televisi/majalah/buku/internet 

antara wanita dengan laki-laki 

  

6.  Saya melihat adegan berpelukan di televisi/ 

majalah/buku/internet antara wanita dengan 

laki-laki 

  

7.  Saya melihat adegan berciuman pipi/bibir di 

televisi/majalah/buku/internet antara wanita 

dengan laki-laki 

  

8.  Saya melihat iklan celana 

dalam/handuk/sabun/parfum di 

televisi/majalah/buku/internet 

  

9.  Saya melihat video klip yang beradegan 

berpelukan/pacaran/romantis 
  

10.  Saya menonton komedi/sitkom (situasi 

komedi) untuk orang dewasa 
  

11.  Saya menonton acara televisi tentang 

pacaran  
  

12.  Saya menonton kartun yang berhubungan 

dengan pacaran 
  

13.  Saya melihat anak seusiaku melakukan 

adegan yang seharusnya dilakukan orang 

dewasa dalam film/sinetron 

  

14.  Saya membaca buku novel bertemakan cinta   



76 
 

15.  Saya membaca majalah fashion orang 

dewasa 
  

16.  Saya membaca / melihat berita kriminal 

(contoh: berita pemerkosaan dan 

pembunuhan) 

  

17.  Saya membaca buku/majalah orang dewasa    

18.  Saya melihat gambar wanita atau laki-laki 

berpakaian minim atau terbuka di 

majalah/video klip/buku/film/TV/iklan 

  

19.  Saya menonton televisi sampai larut malam 

(diatas jam 9 malam) 3 kali atau lebih dalam 

seminggu 

  

20.  Saya membuka internet untuk menonton 

video orang dewasa 
  

21.  Saya pernah menonton film orang dewasa    

22.  Saya menonton komik dengan gambar yang 

memperlihatkan wanita atau laki-laki 

dengan berpakaian terbuka/minim/tanpa 

busana 

  

 
  



77 
 

Lampiran 4 Persuratan  
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Lampiran 5 Dokumentasi  

  

 

 


