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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

hambatan komunikasi mahasiswa Papua dalam interaksi sosial sehari-hari di 

Ukwms terdapat tiga hambatan yang ditemukan.   

Hambatan pertama terkait perbedaan bahasa, mahasiswa Papua mengalami 

kesulitan dalam berkomunikasi karena adanya perbedaan logat atau dialek, Hal ini 

menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan diri dalam 

berinteraksi.  

Hambatan yang kedua terkait adanya stereotip dan diskriminasi terhadap 

mahasiswa Papua sehingga mengakibatkan mereka susah mencari tempat tinggal 

atau hunian seperti kos-kosan atau kontrakan sehingga merasa terisolasi dan 

enggan untuk berinteraksi dengan teman-teman di luar komunitas mereka sendiri. 

Hambatan yang ketiga terkait cara adaptasi lingkungan yang harus dijalani 

oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya yang mempengaruhi kemampuan 

komunikasi dan interaksi sosial mahasiswa Papua, tetapi dengan mereka 

mengikuti organisasi Papua seperti IKMAMI mereka mendapat dukungan dari 

senior organisasi seperti mengajarkan mereka menjalani kehidupan di surabaya. 

 

  



66 
 

 
 

V.2 Saran  

V.2.1 Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

penelitian masa depan yang menggunakan pendekatan studi kasus untuk 

mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai hambatan komunikasi yang 

dihadapi oleh mahasiswa Papua dalam interaksi sosial sehari-hari di UKWMS. 

V.2.2 Sosial 

Dengan adanya penelitian ini, Peneliti bertujuan memberikan saran kepada 

universitas melalui penelitian ini pihak universitas perlu menyelenggarakan 

program pendidikan anti-diskriminasi dan kampanye kesadaran untuk mengurangi 

stereotip dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Serta Mendorong 

kolaborasi antara organisasi mahasiswa Papua dengan organisasi mahasiswa 

lainnya untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam berbagai kegiatan 

kampus. Hal ini dapat membangun solidaritas dan pemahaman antar mahasiswa 

dari berbagai daerah. 
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