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Abstrak 
Tujuan penelitian yakni mengetahui dan mendeskripsikan fenomena peserta didik dan problem 
kesehatan di era digital. Studi kepustakaan digunakan sebagai jenis penelitian dengan hasil dipaparkan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: fenomena para peserta didik yakni tertuju pada 
kecanduan menggunakan smartphone, kenakalan akibat pergaulan bebas, minimnya literasi bacaan 
(offline dan online), bertutur kata yang tidak baik, menampilkan dan menggunakan gaya berpakaian atau 
berpenampilan ala ke-Timuran dan ke-Baratan namun tidak sejalan dengan syari’at agama dan norma 
masyarakat, serta hilangnya rasa hormat kepada orang tua maupun pendidik atau guru. Adapun problem 
kesehatan mental di era digital dipengaruhi dua ranah (internal dan eksternal) yakni kurangnya 
kemampuan mengolah, mengelola dan menunjukkan rasa emosional sesuai tempatnya, sering 
mengalami kegalauan sebab masalah percintaan, pertemanan dan keluarga, mengalami penurunan 
kemampuan berpikir kritis sebab termanjakan kecanggihan teknologi, kurang terbuka terhadap 
permasalahan serta mengalami tekanan berimplikasi pada depresi atau stress (ringan dan/berat). 
Kemudian untuk upaya menganggulanginya didudukung oleh tiga aspek (keluarga, sekolah dan 
masyarakat) melalui pemberian nasihat dan hukuman menurut kewajaran, menjalin kerjasama antar 
semua lapisan penentu keberhasilan proses pendidikan serta memiliki sikap keterbukaan kepada para 
peserta didik. 
Kata Kunci: Fenonema Peserta Didik, Problem Kesehatan Mental, Era Digital 

 

Abstract 
The purpose of the study is to know and describe the phenomenon of students and health problems in 
the digital era. Literature studies are used as a type of research with results presented descriptively. The 
results showed that: The phenomenon of students is focused on addiction to using smartphones, 
delinquency due to promiscuity, lack of reading literacy (offline and online), bad speech, display and use 
Eastern and Westernized styles of dress or appearance but are not in line with religious shari'a and 
societal norms, and loss of respect for parents or educators or teachers. The mental health problems in 
the digital era are influenced by two domains (internal and external) namely the lack of ability to process, 
manage and show emotional feelings according to their place, often experiencing turmoil due to love, 
friendship and family problems, Experiencing a decrease in critical thinking skills due to being spoiled by 
technological sophistication, Less open to problems and experiencing pressure has implications for 
depression or stress (mild and/severe). Then for efforts to respond to it, it is supported by three aspects 
(family, school and community) through giving advice and punishment according to fairness, establishing 
cooperation between all layers determining the success of the educational process and having an attitude 
of openness to students. 
Keyword: Fenonema Learners, Mental Health Problems, Digital Era 
 
Pendahuluan 

Berbicara mengenai peserta didik atau siswa di Indonesia era society 5.0 saat ini, tentu memiliki 

beragam persepsi atau sudut pandang ditinjau berdasarkan keunikan masing-masing (Wijayanto, 2022). 
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Pertama, ada yang dikenal karena hal-hal positif contohnya berprestasi dan disiplin terhadap aturan pihak 

sekolah (Onih dkk., 2023). Kedua, ada yang dikenal karena hal-hal negatif contohnya kenakalan yang 

diperbuat (Anugrah dkk., 2023). Ketiga, ada yang dikenal karena tidak melakukan apa-apa atau dengan 

kata lain bisa disebut introvert (menutup diri) dari teman-teman sebayanya (peserta didik lain)(Solichah, 

2022). Keempat, ada yang dikenal karena nyeleneh (konyol atau sering bercanda dan melakukan hal-hal 

tertentu)(Putra & Kusuma, 2022). Kelima, ada yang dikenal karena ke sekolah hanya sekedar memenuhi 

tuntutan atau suruhan orang tua semata yang akhirnya terlihat menampilkan sikap biasa-biasa saja 

bahkan cenderung negative (G. Y. Wardani dkk., 2023). Keenam, ada yang dikenal karena gaya nyentrik 

(Pongpalilu dkk., 2023) serta hobi atau senang bermain smartphone (media sosial/game/menonton 

film/anime) ketimbang belajar (Zulkifli dkk., 2022). Ketujuh, ada juga yang dikenal karena terlalu 

mengidolakan publik figur secara berlebihan (baik dalam maupun luar negeri)(Wahyuni dkk., 2023). 

Tentu saja jenis atau tipikal peserta didik yang telah disebutkan sebelumnya tersebut dapat 

dikatakan memiliki alasan dan tujuan masing-masing mengapa mereka berani melakukan demikian, yang 

mana setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut: a. ingin diperhatikan dan dipuji 

pendidik maupun peserta didik yang lain (warga sekolah)(Ningrum dkk., 2023), b. merasa berkuasa atas 

yang lain (tenaga/harta)(Permata & Nasution, 2022), c. pemalu dan mageran (Karneli dkk., 2022), d. 

kurang kasih sayang orang tua (broken home dan ekonomi bermasalah)(Dahlia dkk., 2022), e. minder 

atau kurang percaya diri sebab merasa kurang/tidak ganteng atau cantik serta berasal dari keluarga 

miskin (Safitri dkk., 2023), f. tidak sejalan atau menyukai pendidik tertentu (Sitompul dkk., 2023), g. ingin 

memberikan kesan (daya ingat) kepada pihak sekolah sehingga dapat mengingatnya secara terus-

menerus(Syafari dkk., 2023), h. tidak bergairah untuk bersekolah (Apriansyah dkk., 2023), i. terpengaruh 

pergaulan/tongkrongan (di sekolah dan di rumah)(Kurniawati, 2023) serta lain sebagainya. 

Merujuk data dari badan World Health Organization (WHO), menyatakan bahwasanya perilaku 

atau tindakan yang telah terjadi dan dilakukan oleh peserta didik di atas disebabkan adanya arus 

perkembangan teknologi serta media sosial (Isniyadi, 2022). Disisi lain, hal ini menurut (Izzah dkk., 2023) 

juga dipengaruhi faktor lingkungan tempat tinggal masing-masingnya (baik di keluarga, sekolah maupun 

masyarakat). Adapun menurut (N. N. a. P. Wardani dkk., 2022), mengungkapkan bahwasanya 

ketidakmampuan peserta didik untuk mengolah dan mengelola rasa emosional (sedih, senang, stress, 

trauma dan gelisah) dalam dirinya namun tidak berani berterus terang kepada orang tua maupun pendidik 

dengan dalih malah cenderung akan menyalahkan jika sampai melakukannya. Alhasil, dampaknya yakni 

mereka sangat sulit menemukan orang yang cocok atau pas untuk mencurahkan segala bentuk perasaan 

tersebut yang pada akhirnya memicu bersikap demikian. 

Lebih lanjut, tidak dinafikan bahwasanya peserta didik saat ini pun dapat dikatakan juga tengah 

mengalami ketergangguan kesehatan mental pada tiap-tiap individunya sebagai salah satu sub-bagian 

dari dampak sekelumit kehidupan yang mereka jalani (Widhiati dkk., 2023). Padahal yang demikian 

(kesehatan mental) sejatinya menjadi suatu tolak ukur atas sekian penentu lain pemicu lahirnya segala 

bentuk perilaku atau tindakan yang ditunjukkan seseorang (termasuk peserta didik)(Saifuddin, 2022), 

sehingga apabila sedikit saja bermasalah tentu berimplikasi sangat serius terhadapnya (perilaku atau 

tindakan) serta berlaku juga sebaliknya. Disisi lain, ia (kesehatan mental) mampu berperan penting untuk 

menciptakan rasa tenang dan damai berujung membuat seseorang tersebut senantiasa bijak dalam 

menyikapi problem-problem yang menimpa masing-masing (Fajrussalam dkk., 2022).   

Oleh sebab itu, disini lah moment yang pas peran serta lebih ekstra dari pihak sekolah terutama 

pendidik sangat diperlukan untuk membantu mengentaskan problem-problem menyangkut peserta didik 

berimplikasi terhadap kesehatan mental dan perilaku. Disisi lain, pendidik pun juga perlu bahkan wajib 
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sangat selektif menaruh perhatian kepada mereka, terlebih yang memang bertindak di luar batas 

kewajaran agar nantinya tetap terkondisikan sesuai tujuan pendidikan yang telah diterapkan (pemerintah 

maupun pihak internal sekolah)(Syafriani dkk., 2023). Adapun dampak yang dirasakan jika tidak berlaku 

atau bertindak demikian (acuh tak acuh), maka dapat dipastikan peserta didik akan tetap menilai apa 

yang mereka perbuat tersebut telah sesuai dan sah-sah saja sehingga berlanjut terus-menerus silih 

berganti ke generasi-generasi berikutnya akibat mencontoh kakak atau adik tingkat masing-masing 

(Fredy dkk., 2022). 

Selain pendidik atau guru, pihak orang tua dan masyarakat juga memiliki andil bagian dalam 

menyukseskan pengentasan bahkan menghentikan beragam problem-problem yang dihadapi serta 

dirasakan para peserta didik (Sabekti, 2022). Hal ini memiliki alasan mendasar yakni dunia kehidupan 

masing-masing peserta didik terbagi kepada tiga tempat (keluarga, sekolah maupun masyarakat) 

sehingga mesti dipersiapkan sebaik mungkin (kondusif). Lebih dari itu, bermaksud juga agar mampu 

terjalin komunikasi, silaturahmi dan keselarasan antara orientasi atau tujuan dan mekanisme pendidikan, 

serta menciptakan suatu bentuk kepedulian akan arah keberlangsungan generasi muda yang nantinya 

memegang tanggung jawab untuk melanjutkan peradaban umat manusia di kemudian hari (Bhughe, 

2022).    

Tulisan ini hadir dengan tujuan yakni ingin mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 

fenomena-fenomena dari peserta didik serta problem kesehatan mental di era digital. Disisi lain, juga 

berkeinginan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan refleksi bagi semua lapisan 

masyarakat (khususnya pendidik maupun orang tua) sehingga mampu tergerak bersama-sama 

mengedukasi, menanggulangi, membentengi bahkan menghentikan tindakan-tindakan cenderung negatif 

yang dilakukan peserta didik.    

 
Metode 

Studi kepustakaan (library research) sebagai jenis penelitian untuk tahap pencarian data maupun 

informasi bersumber dari artikel (tulisan) ilmiah, buku-buku, narasi-narasi para ahli pendidikan serta lain 

sebagainya. Selanjutnya peneliti mengambil sebuah langkah analisis berdasar pada rujukan yang diambil 

menyikapi pembahasan sesuai tema. Kemudian dikaji secara mendalam hingga menemukan satu 

kesimpulan akhir dirangkai melalui kata-kata agar mudah dipahami khalayak umum. 

 
Hasil Pembahasan 

Fenomena Peserta Didik dan Problem Kesehatan Mental di Era Digital 

Berkaca pada realita di lapangan maupun hasil literature ilmiah, maka tidak dapat dipungkiri 

bahwasanya fenomena yang terjadi dan marak dilakukan oleh para peserta didik tentu sangat beragam. 

Kendati demikian, semuanya sepakat menyatakan serta mengerucutkannya pada hal-hal yang 

bernuansa negatif sebab memang telah menjadi topik hangat dikancah dunia pendidikan termasuk di 

negara Indonesia yang terus-menerus menggrogoti lagi menghantui rutinitas kehidupan. Adanya laju 

perkembangan dan kemajuan zaman selalu saja masuk dalam salah satu aspek yang 

melatarbelakanginya, di samping serangkaian aspek yang lain (Mokol dkk., 2022). Adapun munculnya 

statement tersebut merupakan suatu bentuk kewajaran atau sah-sah saja jika ditinjau berdasarkan 

kerugian yang ditimbulkan dan dirasakan (negatif), namun tidak dibenarkan juga jika ia terlampau ekstrem 

sebab akan mengindikasikan isyarat penolakan secara halus atas hasil atau buah karya dari kemajuan 

peradaban umat manusia (ranah berpikir dan berinovasi) seperti larangan kepada anak atau peserta didik 
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secara berlebihan untuk mengakses teknologi. Alhasil, berimplikasi pada ke-gaptekan dan parahnya 

mampu merusak keharmonisan antar masing-masing pihak. 

Beranjak dari pemaparan sebelumya, fenomena para peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi 

sepuluh macam atau contoh dengan ditinjau berdasarkan sifatnya yang terlampau urgent atau sangat 

berimplikasi serius bagi pelakunya dan sedang marak terjadi serta dilakukan secara kacamata umum 

yakni: 

Kecanduan bermain smartphone secara berlebihan untuk kepentingan masing-masing (seperti 

bermain game, menonton film/anime, bermedia sosial)(Salahuddin dkk., 2022); Malas beribadah 

(Abqoriya, 2022) dan belajar (Laoli dkk., 2022), bolos sekolah (Nursabit & Setiawati, 2023), merokok 

(Sasmita & Abduh, 2023), perkelahian/tawuran (Nurlaelah, 2023), pelecehan seksual (Carolina dkk., 

2022), balapan liar (Fernando dkk., 2023), membuli (offline bullying/cyber bullying)(Suniwati dkk., 2023), 

pacaran bahkan parahnya sampai melakukan sex bebas (Marnatun dkk., 2022), bermain judi online 

(Amaludin dkk., 2023), mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang (Wibowo dkk., 2023) 

serta sebagainya; Minim bahkan telah hilangnya rasa sosial dan empati di rutinitas kehidupan (keluarga, 

sekolah dan masyarakat)(Purnomo, 2023); Minimnya literasi bacaan (offline maupun online)(Madu & 

Jediut, 2022); Maraknya penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan 

(bertutur kata tidak sopan menurut kacamata agama dan norma masyarakat)(Fahmi dkk., 2022); 

Menampilkan dan menggunakan gaya berpakaian atau berpenampilan ala ke-Timuran dan ke-Baratan 

yang tidak sejalan dengan adat kebiasaan di kehidupan (menurut kacamata agama maupun norma 

masyarakat)(Salsabila & Dasalinda, 2023), serta; Minim bahkan hilangnya rasa hormat kepada orang tua 

maupun pendidik atau guru (Muntuan, 2023). 

Kemudian untuk problem kesehatan mental di era digital yang sedang marak dihadapi dan 

dirasakan para peserta didik yakni: 

Sering mengalami galau sebab masalah percintaan, pertemanan dan keluarga (Sinaga dkk., 

2023); Kurangnya kemampuan untuk mengolah, mengelola dan menunjukkan rasa emosional sesuai 

tempatnya (labil)(Marsila dkk., 2023); Sering mengalami kecemasan/gelisah berlebihan ketika berada 

jauh dan tidak menggunakan smartphone (ANGGUN GITANIA, 2022); Malas melakukan rutinitas di luar 

ruangan seperti berkumpul dan ngobrol secara langsung dengan orang tua, teman maupun masyarakat 

sekitar (Veri dkk., 2023); Luntur atau menurunnya rasa keimanan sebab pergaulan maupun konten-

konten di media sosial yang tidak mengarah pada hal-hal positif (Haji, 2020); Menurunnya kemampuan 

berpikir kritis akibat termanjakan atas keberadaan teknologi (Ma’rifah & Mawardi, 2022); Kurangnya 

keterbukaan bahkan takut berlaku demikian kepada orang tua maupun pendidik atau guru atas 

serangkaian permasalahan masing-masing para peserta didik sebab adanya pola pikir atau sudut 

pandang akan selalu disalahkan (Ridwan & Suaidi, 2023), serta; Mengalami tekanan hingga berujung 

depresi atau stress (ringan dan/berat) dalam segi akademik dari orang tua maupun pendidik atau guru 

(Hasni dkk., 2023) serta pembulian (offline bullying/cyber bullying) yang dilakukan teman-teman 

sesamanya (Adawiyah dkk., 2022). 

Merujuk pada fenomena para peserta didik dan problem kesehatan mental di era digital 

sebelumnya, maka untuk penyebab semua hal tersebut yakni: 

Faktor Internal, merupakan serangkaian aspek yang bersumber dari dalam diri dan memicu 

perwujudan sisi lahiriyah masing-masing individu manusia (para peserta didik) yakni ketergangguan rasa 

emosional yang dipengatruhi faktor eksternal seperti sering kalin dibentak dan dihukum hingga akhirnya 

berimplikasi pada hilangnya motivasi dan semangat menjalani di lingkungan keseharian (Muliani & 

Arusman, 2022). 
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Faktor Eksternal, merupakan serangkaian aspek yang bersumber dari luar diri dan memicu 

perwujudan sisi lahiriyah masing-masing individu manusia (para peserta didik) seperti interaksi pergaulan 

di masyarakat dan pola didikan serta asuhan orang tua di rumah maupun pendidik atau guru di sekolah 

(Munthe & Lase, 2022). 

Upaya-Upaya Menanggulangi Fenomena Peserta Didik dan Problem Kesehatan Mental di Era 

Digital 

Terdapat tiga lingkup kehidupan yang memiliki peran dan tanggung jawab guna mampu 

mengentaskan bahkan menghentikan terjadinya fenomena para peserta didik dan problem kesehatan di 

era digital yakni sebagai berikut: 

1. Keluarga (Orang Tua) 

Upaya-upaya yang dapat kiranya dilakukan oleh pihak keluarga (khususnya orang tua) yakni: a. 

menyempatkan waktu untuk memberikan pendampingan secara terus-menerus sembari memberikan 

nasihat (Wijaya dkk., 2023) dan hukuman (jika diperlukan) namun tetap menurut kewajaran (Nisa & 

Abdurrahman, 2023), b.  berusaha terbuka dan mau lebih dulu memahami kondisi anak (peserta didik) 

meskipun tidak diminta olehnya (Utomo dkk., 2022), c. memberikan contoh teladan (Siregar & Harahap, 

2022), d. memberikan pengetahuan dan pemahaman syari’at agama (Dipa, 2022) serta d. menjalin 

kerjasama dengan pendidik atau guru maupun masyarakat sekitar tempat tinggal untuk menciptakan 

kesamaan alur pendidikan (Syaputri & Afriza, 2022). 

2. Pendidik atau Guru 

Upaya-upaya yang dapat kiranya dilakukan oleh pihak sekolah (khususnya pendidik) untuk 

menyikapi atau mengentaskannya telah banyak ditawarkan dan dicetuskan berbagai para ahli atau pakar, 

namun secara umum setidaknya mecakup beberapa hal berikut: a. memberikan nasihat dan hukuman 

(tidak sampai membuat trauma serta menyentuh fisik/kekerasan) (Erika dkk., 2023), b. melakukan kerja 

sama antar berbagai pihak seperti dengan wali kelas, pendidik konseling dan agama (D. N. P. Putri & 

Arifin, 2022), orang tua hingga pihak berwenang (Dinas POLRI dan TNI (aparat penegak hukum)(Manalu 

dkk., 2022), Komisi Perlindungan Anak & Ibu (KPAI)(Rachmayani dkk., 2022), Badan Narkotika Nasional 

(BNN) (Dewi, 2023), tokoh masyarakat/ulama serta lain sebagainya) bertujuan memberikan edukasi 

(didikan) guna membuka pola pikir atau sudut pandang (open minded) para peserta didik atas 

serangkaian tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama ini maupun yang belum sempat terjadi 

sehingga mereka memiliki penilaian terhadapnya apakah sudah masuk kategori benar (tinjauan 

kacamata agama dan norma di masyarakat) atau malah sebaliknya serta c. bersikap terbuka kepada 

semua peserta didik tanpa membeda-bedakan  yang berimplikasi pada rasa nyaman lagi mudah untuk 

menggali informasi dan alhasil mereka pun senang mengungkapkan keluh-kesah maupun aspirasi 

masing-masing dengan tentunya tetap menjaga kode etik antara pendidik dan peserta didik (Syahara 

dkk., 2022). 

3. Masyarakat  

Upaya-upaya yang dapat kiranya dilakukan oleh pihak masyarakat yakni: a. mengajak untuk 

melakukan suatu kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai positif seperti gotong royong membersihkan 

lingkungan maupun tempat ibadah serta pengajian atau majelis taklim/ilmu (O. F. Putri, 2022), b. menjalin 

kerjasama dengan orang tua maupun pendidik atau guru sekitar tempat tinggal untuk menciptakan 

kesamaan alur pendidikan serta c. turut andil memberikan nasihat kepada masing-masing peserta didik. 

 
Kesimpulan 



167 
 

Fenomena para peserta didik yakni tertuju pada kecanduan menggunakan smartphone, 

kenakalan akibat pergaulan bebas, minimnya literasi bacaan (offline dan online), bertutur kata yang tidak 

baik, menampilkan dan menggunakan gaya berpakaian atau berpenampilan ala ke-Timuran dan ke-

Baratan namun tidak sejalan dengan syari’at agama dan norma masyarakat, serta hilangnya rasa hormat 

kepada orang tua maupun pendidik atau guru. Adapun problem kesehatan mental di era digital 

dipengaruhi dua ranah (internal dan eksternal) yakni kurangnya kemampuan mengolah, mengelola dan 

menunjukkan rasa emosional sesuai tempatnya, sering mengalami kegalauan sebab masalah percintaan, 

pertemanan dan keluarga, mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis sebab termanjakan 

kecanggihan teknologi, kurang terbuka terhadap permasalahan serta mengalami tekanan berimplikasi 

pada depresi atau stress (ringan dan/berat). Kemudian untuk upaya menganggulanginya didudukung 

oleh tiga aspek (keluarga, sekolah dan masyarakat) melalui pemberian nasihat dan hukuman, menjalin 

kerjasama antar semua lapisan penentu keberhasilan proses pendidikan serta memiliki sikap 

keterbukaan kepada para peserta didik. 
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