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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر 

 Zai Z Zet ز 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha H ha ه

 hamzah , apostop ء

 ya Y ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

 ۇ

 

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah  

itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(ـِ)

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  
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H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Nurul Safitri Ramli AS 

NIM  : 10400119146 

Judul              : “Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Sulawesi Selatan Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI)” 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana upaya Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam meningkatkan kesadaran hukum 

melalui pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan (2) Bagaimana upaya 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelesaian sengketa 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian 

Library Research (Penelitian pustaka) dengan pendekatan pendekataan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui riset pustaka dari beberapa 

literatur, seperti buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum, jurnal hukum, serta 

artikel terkait dengan permasalahan, kemudian menganalisis data tersebut dengan 

teknik analisis kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran HAKI 

dengan cara menyelenggarakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dengan 

memberikan pemahaman tentang konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang 

pendaftaran HAKI, melakukan Kerjasama antar Instansi Terkait sebagai upaya 

peningkatan kesaradaran hukum masyarakat yaitu perlunya kerjasama baik dan 

berkesinambungan para pemangku kepentingan seperti instansi Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia. Serta meningkatkan peran masyarakat yang berkaitan dengan 

pemberdayaan, sebagaimana dikutip dari Anwas dan Oos. M menyatakan bahwa 

konsep pemberdayaan yang tepat adalah dengan konsep partisipatif. (2) Adapun upaya 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaiaan sengketa Hak 

Kekayaan Intelektual dapat ditempuh melalui Litigasi merupakan salah satu upaya 

penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa juga dapat 

dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternative penyelesaian 

sengketa. Alternatif penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa prosedur 

yang disepakati para pihak yakni penyelesaian pengadilan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase Menurut UU Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa 

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 

(Pasal 1 ayat 1).  

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Hak Atas Kekayaaan Intelektual (HAKI) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Proses globalisasi pada saat ini telah meningkatkan kadar hubungan antar 

Negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Hal tersebut 

tercermin dengan peluang untuk menjadi bagian dari produksi global. Dengan 

demikian setiap Negara harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas 

yang paling optimal, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global. 

Era globalisasi adalah era dimana setiap pelaku ekonomi diharuskan 

meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan 

memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin tidak 

jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam perekonomian yang 

kompetitif. Hal ini disebabkan, dalam era globalisasi kemampuan produksi dan 

pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat 

dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa tantangan global bertumpu 

pada globalisasi ekonomi yang melahirkan dunia tanpa batas, sehingga 

memungkinkan barang, jasa dan manusia bergerak bebas dari suatu Negara ke 

negara lain. 

Adapun ulama fikih yang membahas tentang pelanggaran Hak Atas 

Kekayaan Intelektul (HAKI) adalah Wahbah Az-Zuhaili, akan tetapi beliau hanya 

menjelaskan garis besarnya saya yaitu pada pelanggaran terhadap hak milik atau 

hak kepemilikan individu, tidak membahas secara keseluruhan dan mendetail 
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sampai kepada pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga 

belum diketahui secara pasti hukum dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) tersebut. 

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak milik atau kepemilikan individu 

adalah sebuah hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali ada 

batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Maka oleh 

karena itu, hak milik atau kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang menjadikan si 

pemilik hanya sekedar sebagai “pegawai” untuk kepentingan kelompok, akan tetapi 

benar adalah bahwa hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana ia juga 

memilik sifat individual.  

Meskipun hukum dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  

belum diketahui secara pasti hukumnya, namun dalam Islam itu sendiri banyak 

terdapat nash yang menjelaskan tentang bagaimana pengaturan Islam terhadap hak 

milik seseorang, baik dalam Al-Qur’an ataupun hadits. 

Yaitu salah satunya adalah pengaturan Islam terhadap tindakan memperoleh 

barang dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan firman 

Allah Swt dalam QS. AL-Nisa/4:29 

ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تِجَارَةً عَنْ  ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ الََِّ رََا ٍ  تَ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ

ا انَْفسَُكُمْ ۗ انَِّ اللّٰهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيْمًا  نْكُمْ ۗ وَلََ تقَْتلُوُْٰٓ  م ِ

Terjemahan:  

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (t idak benar), kecuali  

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
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Maha Penyayang kepadamu.”1 

Selain itu, dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai hukuman potong 

tangan bagi siapapun yang mencuri. yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 38, sebagai 

berikut: 

نَ  ا ايَْدِيهَُمَا جَزَاۤءًًۢ بمَِا كَسَباَ نكََالًَ م ِ  مٌ اللّٰهِ وَۗاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُْٰٓ

Terjemahannya: 

 

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 

dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana". (Qs. Al-Maidah: 38). 2 

Tujuan utama hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam itu sendiri 

pada dasarnya adalah untuk memberikan peringatan kepada setiap manusia agar 

saling menjaga dan melindungi hak milik sesamanya. 

Meskipun demikian, bahwa Islam telah memberikan ancaman yang tegas 

bagi siapa saja yang mencuri, akan tetapi perbuatan-perbuatan melanggar Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI) belum dijelaskan hukumnya secara gamblang baik 

dalam Al-Quran maupun As-sunnah. 

Sehingga hal tersebut Indonesia sebagai sebuah Negara yang berkembang, 

mau tidak mau harus mengikuti sistem globalisasi yang ada karena indonesia juga 

masuk dalam organisasi perdagangan dunia / Word Trade Organization (WTO) 

yang dimana setiap Negara yang masuk dalam organisasi ini harus mengikuti 

                                                           
1 Departemen Agama, AL- Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan/Penafsiran Al Qur’an, 1971). 
2 Departemen Agama, AL- Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan/Penafsiran Al Qur’an, 1971). 
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aturan-aturan dalam bidang perdagangan maupun bidang lainnya yang dimuat 

didalamnya. dalam era perdagangan bebas ini tidak ada lagi batas teritori artinya 

setiap Negara  bebas melakukan ekspor dan impor barang dan jasa. 

Banyak produk dan kreatifitas yang ditawarkan untuk bisa memacu 

perekonomian Negara. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dapat dilihat pada volume neraca perdagangannya yang ditentukan oleh keunggulan 

komperatif dan teknologi dalam menghasilkan barang produksi, namun disisi lain 

juga menimbulkan dampak negatif, yaitu belum terlindunginya hak kekayaan 

intelektual dari suatu produk baik itu barang ataupun jasa. 

Hal tersebut dibiarkan tanpa ada tindak kelanjutan, akan menjadikan 

pemilik hak kekayaan itelektual menjadi mandul kreatifitasnya, padahal industri 

kecil mempunyai peranan yang cukup strategis, baik dilihat dari aspek sosial 

maupun aspek teknis. Oleh karena itu, industri kecil harus menjadi perhatian, sebab 

memiliki berbagai karakteristik. Karateristik tersebut antara lain kemampuannya 

menyediakan kesempatan kerja, memiliki potensi ekspor dan tersebar di seluruh 

Indonesia.  

Karakteristik tersebut, disamping dampak positif yang ada timbul pula 

masalah lain yaitu munculnya masalah pemalsuan-pemalsuan hak kekayaan 

intelektual, dimana menurut pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa 

permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dari pelaku industri kecil hampir 

sama, yaitu disebabkan oleh adanya persaingan tidak sehat antar pelaku industri 

kecil dan kurang pengetahuan mereka tentang perlindungan hak kekayaan 

intelektual. Di mana kita ketahui bersama bahwa di era sekarang ini ada begitu 
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banyak pemalsuan produk baik dari segi merek, paten maupun hak ciptanya. salah 

satu contohnya adalah kopi gayo dan kopi toraja yang dimana hak paten dan merek 

dagangnya di patenkan sama negara lain. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan 

yang berkelanjutan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maupun pihak-pihak 

yang terkait untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para pelaku industri 

kecil maupun masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual 

di era globalisasi. 

Era perdagangan bebas adalah era dimana hak kekayaan intelektual 

merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang fair, 

dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk 

melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa 

yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan 

jasa yang bermutu baik dan unggul. 

Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini 

merupakan perkembangan baru, tetapi di negara-negara maju telah berabad-abad 

lama sudah dikenal dan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang 

cukup besar bagi pendapatan negara itu, karena Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI) pada hakekatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada 

pemegangnya dan juga kepada negara, apalagi Indonesia mempunyai jumlah 

industri kecil yang cukup besar. Di Sulawaesi Selatan pertumbuhan industri kecil 

tumbuh dan berkembang tiap tahunnya, baik dilihat dari jumlah unit usaha, tenaga 

kerja, nilai  investasi maupun nilai produksinya. 

Fakta yang terjadi dalam kenyataan berkaitan dengan persoalan merek, 
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ketika suatu merek dapat dikategorikan sukses berkembang di masyarakat, para 

pesaing begitu mudah membajak merek tersebut sehingga mereka mengalami 

kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke depan pengadilan niaga akibat 

mereknya belum terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apalagi dalam hal 

kepemilikan merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama sehingga pihak yang kali 

pertama mendaftarkan merek berpeluang memilik merek tersebut. 

Kesadaran pendaftaran merek oleh pengusaha pada Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Sulawesi Selatan merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada. 

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran 

hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih 

dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: “Peran Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan Dalam 

Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni Peran 

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Sulawesi Selatan Dalam 

Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki).  

2. Deskripsi Fokus 

Hak Atas Kekayaaan Intelektual 
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Hak kekayaan intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai hak untuk 

memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI, seperti 

UU Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, Varitas Tanaman, Rahasia Dagang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam 

meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI)? 

2. Bagaimana upaya kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam 

penyelesaian sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)? 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library) penelitian kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai 

literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring 

dan di tuangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.3 Penelitian pustaka lebih 

dari melayani fungsi-fungsi yang digunakan pada penelitian lapangan, penelitian 

pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

                                                           
3M Hajar, model-model pendekatan dalam penelitian hokum dan fiqih (pekambaru: 

suskaPress, 2015). 
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penelitiannya atau tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada 

bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.4 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normative. pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yakni pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang 

ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi 

Undang-undang, putusan-putusan pengadilan, dan peratura eksekutif 

administratif.5 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder sebagai 

pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa publikasi tentang 

hukum dan bukan dokumen resmi.6 Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi buku-buku dibidang hukum, jurnal 

                                                           
4Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 
5I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum   Dalam Justifikasi Teori Hukum, 

2nd Ed. (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2018). 
6Djulaeka & Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2019). 
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hukum, artikel ilmiah. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus 

hukum, dan ensiklopedia. Pada penelitian ini bahan hukum tersier 

yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan melalui proses yang 

memanfaatkan kajian kepustakaan (Library Research). Kajian Kepustakaan yang 

dimaksud dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan landasan teori 

dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, ataupun hasil 

penelitian sebelumnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Adapun kepustakaan yang dominan dipergunakan yakni 

literatur yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual. 

5. Teknik Analisis 

Analisis bahan hukum pada skripsi ini penulis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis hasil penulisan yang telah disistematiskan 

dengan kajian teori hukum yang ada serta menguraikan secara terperinci dan akurat 

perihal topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dengan kalimat yang 

logis serta mudah dipahami. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan uraian pokok permaalahan di atas, maka tujuan 

yang akan di capai dalam penulian skripsi ini adalah: 
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1) Mengetahui upaya kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam 

meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran. 

2) Mengetahui upaya kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam 

penyelesaiaan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Mahasiswa: Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat untuk kalangan 

mahasiswa/mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa/mahasiswi yang sedang 

melakukan penelitian di semester akhir untuk di jadikan sebagai referensi 

dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk penelitian mengenai hak 

kekayaan intelektual. 

b. Praktisi hukum: Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan 

bahanpertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan 

hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. 

c. Masyarakat: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang hak merek 

khususnya hak kekayaan intelektual. 

2. Secara Praktisi 

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

kepada para Penegak Hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku usaha, terutama terkait dengan sengketa yang berkaitan dengan hak 

kekayaan intelektual. 
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G. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun 

literature yang relevan dengan penelitian ini di antaranya 

Mardiani, Peranan suatu polisi pamong praja dalam menata dan membina 

pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Keberadaan polisi pamong praja dalam 

menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki peran yang cukup 

strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas 

berjualan ditempat tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti 

di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Namun 

pada kenyataannya, satuan polisi pamong praja belum bisa melakukan penertiban 

dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala 

yang dihadapai. Sehingga peran satuan polisi pamong praja dalam menata dan 

membina pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan 

pemerintah Kabupaten Gowa yang berusaha untuk menjadikan Kabupaten Gowa 

sebagai daerah yang bersih dan tertata rapi. 

Ibrahum Mustafa, Konsep penataan ruang pedagang kaki lima di pantai kering 

kelurahan watampone kecamatan tanete riattang Kabupaten Bone. Yaitu Konsep 

penataan pedagang kaki lima di pantai kering Kelurahan Watampone Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone maka dapat di lihat dengan hasil pengelompokan 

menurut jenis barang yang dijual, membentuk pola grid  sehingga memudahkan 

pengunjung dalam memilih dan mencari barang yang di inginkan. Serta 

menyediakan fasilitas hiburan, penataan PKL dengan kearifan budaya yang 
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menciptakan pendekatan kepada masyarakat PKL dan penataannya dilakukan 

secara berkesinambungan dan terintegrasi antara satu dengan yang lain. 

Oleh karena itu, terhadap literature-literatur di atas dapat disimpulkan bahwa 

penataan pedagang kaki lima di wilayah tertentu memang perlu dilakukan untuk 

menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam beraktivitas. Namun, 

pelaksanaannya harus melibatkan banyak pihak dan memperhatikan berbagai 

kendala yang mungkin dihadapi. Selain itu, konsep penataan yang diterapkan juga 

harus mempertimbangkan kebutuhan pedagang kaki lima dan masyarakat serta 

terintegrasi dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ATAS KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual 

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah 

fikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi 

manusia.7 Sedangkan menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual  Property Rights adalah hak 

hukum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu 

sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.8 

Dalam prinsipnya HAKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HAKI 

bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih 

langgeng. HAKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap 

melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan 

kepada pihak lain. HAKI juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, 

penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta 

atau temuan. 

HAKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas 

mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya 

intelektualnya. 

                                                           
7 Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2008), h. 18. 
8 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2010), Cet 1, h. 16. 
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Sedangkan pemberian hak ekslusif kepada para pelaku HAKI (pencipta, 

penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil 

karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan 

lebih lanjut. Pengembangan HAKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat 

dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HAKI mengenal adanya 

pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HAKI 

mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah 

timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi HAKI yang  baik 

maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan 

inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan 

bangsa dan peradaban umat manusia. 

Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HAKI untuk menyeimbangkan kepentingan 

individu dengan kepentingan masyarakat: 

a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa 

materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan 

intelektualnya. 

b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam 

berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan 

martabat manusia. 

d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan  individu 
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dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa 

seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu 

masyarakat. 

B. Sejarah Perundang-undangan HAKI di Indonesia 

1. Perundang-Undangan HAKI Masa Penjajahan Belanda 

 Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai 

undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang 

berlaku di Negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan 

Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. 

Pada masa itu, bidang hak kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 

(tiga) bidang hak kekayaan Intelektual, yaitu bidang  Hak Cipta, Merek Dagang dan 

Industri, serta paten. 

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 

1803, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan 

diperbarui lagi sesuai dengan konvensi Bern 1886 menjadi Auterurswet 1912, 

Indonesia (Hindia Belanda saat itu. 

Sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut,  

sebagaimana diumumkan dalam S.1914-794. Peraturan Hak Milik Industrial 

Kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang di 

tetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 

terhadap wilayah- wilayah jajahannya Indonesia Suriname, dan Curacao. Undang- 

Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912. 
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2. Perundang-Undangan HAKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

 Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan 

Perundang-Undangan Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 

2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan 

Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, 

sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi 

Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah 

Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual 

dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang 

Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 

1982, dan Undang- Undang Paten pada tahun 1989. 

Undang-Undang Merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan 

diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada 

tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang 

dikenal dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan 

diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, 

maka Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik 

Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo. S. 1913-214) tersebut  dinyatakan dicabut 

dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di 

Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1961. 
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Undang-Undang Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada 

pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 

1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1987 tersebut. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1997 jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002. 

Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan 

diundangkan dan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1989. 

Kemudian pada tahun 1997, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut 

diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada 

tahun 2001, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001. 

Dengan demikian, sejak tahun 1961 s.d. tahun 1999, yang berarti selama 54 

tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah 

mendapat perlindungan dan peraturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) 

bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan 

intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desaian industri, serta desain 

tata sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada 
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tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desaian Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

C. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual 

a. Hak cipta (copyrights), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya 

atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.9 

b. Hak kekayaan industri (industrial property rights) :10 

a) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor 

atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan 

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

b) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

c) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

                                                           
9 Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan 

Intelektual)Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), h. 3. 
10 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2010), Cet 1, h.129 
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memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

d) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian 

atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam 

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

fungsi elektronik. 

e) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi 

karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik Rahasia Dagang. 

f) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 

spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, 

daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau 

kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies 

yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan 

apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 

Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam 

bidang teknologi. Dalam terminologi HAKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau 

“Penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah 
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“Penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, 

pengubahan lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai 

“Pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil 

mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “Penemu” teknologi 

tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang 

Teori Relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai “Pencipta” teori 

tersebut.11 

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak 

Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri 

lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau pusat PVT yang 

berada di bawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, 

Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia 

Dagang ditangani oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) 

yang berada di bawah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 

Penggolongan HAKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, 

diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. 

Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui 

secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul kedunia 

nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. 

Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian 

lisensi dan  Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan  Hak Cipta 

                                                           
11 S. Nasution. 2001. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Buana Aksara. hal 

113. 
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yang  tidak didaftarkan ke Ditjen HAKI dianggap tidak memiliki dasar hukum. 

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, 

DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama 

kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil 

disetujui. Berdasarkan asas firs-to-file  ini, maka permohonan hak tersebut harus 

segera mendaftarkan karya Intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului 

pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara 

hak ekslusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas  melaksanakan haknya 

secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam 

melaksanakan hak ekslusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-

hal tertentu Negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan 

umum.12 

D. Hak Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Islam 

Kajian soal Hak Kekayaan Intelektual menurut Islam datang dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang 

menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk 

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita bersama. Menurut MUI, perlindungan Hak kekayaan intelektual tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, di zaman sekarang 

                                                           
12 Ismi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia,2010), Cet 1, h.19. 
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kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain. Dapat berupa hal non-materi, 

diantaranya Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan lainlain. 

Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari’at Islam dapat diterima, 

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Ringkasan ini 

berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut13: 

Syari’at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. 

Akan tetapi Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka, yang 

menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang merugikan dijauhkan. 

Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya 

dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi 

manfaatnya.(1/138) 

Bila demikian adanya, maka pengakuan dan penghargaan masyarakat 

internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan 

syari’at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat 

manusia. (Qararat Al Majma’ Al Fiqhi Al Islami hal: 192). 

Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al-maal 

sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafii adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai 

ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka 

ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.” (Al Umm 5/160). 

Atau: “Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa 

benda atau kegunaan benda”, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (Al 

                                                           
13 Pengusaha Muslim, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam”, 

https://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html, diakses pada 

tanggal 5 Januari 2019. 
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Mantsur fil Qawaid oleh Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi’i 3/222). 

Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ditetapkan sebagai mal (harta) dalam 

Islam merupakan salah satu bentuk bahwa Islam berkembang mengikuti arus 

perkembangan ekonomi, walaupun tidak ada ketentuan khusus baik dari ayat 

alQur’an maupun al-Hadits, secara ijtihadi dapat didasarkan pada ‘urf dan maslahah 

mursalah.14 

Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas kekayaan 

intelektual bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada ‘Urf  (adat) 

maupun maslahah mursalah, juga adanya hadits Nabi SAW yang memberi isyarat 

bahwa dari hadits tersebut dapat dibangun teori atas asas hukum Islam bahwa setiap 

transaksi muamalat harus bebas dari cacat kehendak dari para pihak ketika 

membuat akad. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan, penipuan 

dan kekhilafan.15 

Berbagai macam cara dan bentuk muamalah yang ditawarkan dalam Islam, 

namun tidak semua bentuk muamalah dalam hukum Islam sejalan dengan 

perkembangan ekonomi yang semakin meluas, dan salah satu cara perluasaan usaha 

yaitu dengan cara pemberian lisensi. Hak Kekayaan Intelektual yang dapat di 

lisensikan terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata 

letak sirkuit dan varietas tanaman. 

Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bagi 

                                                           
14 Harunfai, “Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)”, 

http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-

tinjauanhukum-muamalat/, diakses pada tanggal 5 Januari 2019. 
15 Asymuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Fiqih, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975) hal. 60 

165 Harunfai, loc.cit. 
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pihak lain mempunyai wewenang untuk mendapatkan hak terkait Hak Kekayaan 

Intelektual yang ingin dimiliki oleh pemilik HKI, hal demikian diperoleh  dengan 

jalan lisensi, yaitu izin dari pemilik atau pemegang HKI yang diberikan kepada 

penerima HKI untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan atau hal 

lainnya terkait pengadaan lisensi tersebut. 

Dalam Islam juga mengajarkan sesama manusia untuk memberikan 

rahmatnya kepada yang lain, karena mungkin sebagian rahmat yang Allah berikan 

ada pada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti dijelaskan dalam Firman 

Nya yang artinya dalam QS. alZukhruf:43/32 : 

 “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 

dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.”  

 

Namun dari pada itu, untuk dapat menggunakan kepimilikan orang lain 

Islam juga menganjurkan adanya perizinan, karena Islam tidak mengajarkan 

umatnya untuk menikmati kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya 

yang akan berakibat melakukan pelanggaran hukum (pencurian). Islam sangat hati-

hati dalam memberikan hukum dan keluasan bertindak. 

Pemilik HKI berhak memberikan Lisensi mereka kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang (memperbanyak, menggunakan, menyebarkan, 

menjual dan kegiatan ekonomi lainnya). Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat 

dalam KUH Perdata Pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat 

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala 
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sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

undang-undang”16 

Dalam Islam pada masa sahabat telah diperbolehkan adanya akad Ijarah, 

hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat Ijarah 

sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil.17 Syafi’iyah juga 

mendefinisikan Ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud 

tertentu, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. 

Pemanfaatan lisensi yang berupa  izin dari pemilik HKI ke pihak lain 

ditentukan jangka waktunya dan disebutkan didalam perjanjiannya. Ulama 

Syafi’ah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad dalam Ijarah adalah syarat 

yang harus disebutkan dalam akad karena dengan tidak adanya penentuan 

menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad Ijarah pun menjadi tidak 

jelas.18 Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya 

sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1339, 

(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 324. 
17 http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf, op.cit. 
18 Al-Muhadzdzab fi fiqh imam al syafi’i, vol. 1, hal. 396 

http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf
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http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf
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BAB III 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  HUKUM POSITIF 

INDONESIA 

A. Hak Cipta 

1. Pengertian Hak Cipta 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.19 

Pada dasarnya, hak cipta merupakan Hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau 

hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga 

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan 

mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atau suatu ciptaan. Mengingat hak ekslusif 

mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka 

untuk adilnya hak ekslusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang 

terbatas. 

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam 

mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. 

Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap 

penjiplakan oleh orang lain. Hak Cipta seiring disosialisasikan sebagai jual beli 

lisensi. Namun distribusi Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa 

                                                           
19 Sinar Grafika, Undang-Undang HAKI Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta:Sinar 

Grafika,2013), h.2. 
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saja sang pembuat karya membuat pertanyaan bahwa hasil   karyanya bebas dipakai 

dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia Open 

Source Sofware atau perangkat lunak, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, 

namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan Open Source.20 

Suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang 

jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan 

stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan 

mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jikapara pencipta tersebut tidak 

diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, 

maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama 

sekali. Mungkin saja tidak ada insentif materil untuk menciptakan hasil karya 

tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang 

telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan. 

Makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak kekayaan intelektual 

lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas 

penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta bukan merupakan hak 

monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain 

melakukan pemanfaatan.21 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta 

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur  dalam 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU 19/2002). Undang-

                                                           
20 Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed1, 

h.116. 
21 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia. 
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undang ini merupakan hasil perbaikan beberapa kali dari Undang-Undang Hak 

Cipta sebelumnya yaitu UU 6/1982, UU 7/1987, dan UU 12/1997. Beberapa 

kalangan menduga seringnya terjadi perubahan Undang-Undang Hak Cipta tersebut 

disebabkan adanya tekanan pihak asing (Amerika Serikat dan Negara-negara maju) 

yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus-kasus kejahatan di 

bidang Hak Cipta. Apa pun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, 

penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta tersebut seharusnya dapat kita jadikan 

sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, 

sehingga kelak kita dapat mengembangkan industri kreatif Nasional yang 

berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global.22 

Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum di bidang-bidang 

HAKI yang telah di atur dalam hukum Indonesia meliputi: Rahasia Dagang 

(Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri (Undang-undang Nomor 

31 Tahun 2000), Hak Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001), Hak Merek 

( Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001), Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2002), (Undang-undang HAKI, Tahun 2004. 

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan 

bahwan Hasil ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah karya cipta dalam 

tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup 

a. Buku, komputer, pamflet, perwajahan (Lay Out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

                                                           
22 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta:Pustaka 

Yustisia,2010), Cet 1, h.46. 
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b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidiksn dan ilmu  

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni batik; 

j. Fotografi; 

k. Sinematografi 

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari 

hasil pengalihwujudan. 

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta paling lama adalah selama hidup 

Pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta 

meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh) tahun 

sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 

25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi). 

1) Tanpa mengurangi hak cipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta 

yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu 

perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi. Jangka waktu perlindungan 

Hak Cipta adalah sebagai berikut: Sepanjang hayat Pencipta ditambah 50 
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tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan 

(derivatif). 

2) Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenisjenis 

ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivatif 

seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya 

siaran. 

3) Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya 

fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan. 

4) Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 

50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.  

5) Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 

10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.23 

3. Syarat Perlindungan Hak Cipta 

Menurut pasal 13 UU 19/2002 menyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas: 

a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; 

b. Peraturan perundang-undangan; 

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; 

e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 

Keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang 

memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian 

                                                           
23 Andrian Sutedi Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), Cet 2, Ed 

1,h.117. 
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Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. Akibat hukum dari ketentuan 

ini adalah adanya jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses dan 

memperbanyak data-data tersebut secara gratis, tanpa perlu terikat Perjanjian 

Lisensi dan kewajiban membayar royalti. 

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal pembatasan-pembatasan, artinya ada 

jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat di katagorikan sebagai pelanggaran 

terhadap Hak Cipta. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak di anggap sebagai 

pelanggaran Hak Cipta adalah: 

1) Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan 

menurut sifatnya yang asli; 

2) Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang di umumkan 

dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak 

Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan pengaturan perundang-

undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika 

ciptaaan itu di umumkan dan/atau diperbanyak; 

3) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagiannya dari kantor 

berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan 

ketentuan sumbernya harus disebutkan secara  lengkap. 

Sedangkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

mengatur beberapa macam perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar Hak 

Cipta asalkan sumbernya harus disebutkan dengan jelas, yaitu sebagai berikut: 

a) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, 
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penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau 

tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar 

dari pencipta; 

b) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna 

keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan; 

c) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, 

untuk: 

1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 

d) Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam 

huruf braille guna keperluan para tunanetra kecuali jika bersifat komersial; 

e) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan 

cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, 

lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-

komersial semata- mata untuk keperluan aktivitasnya; 

f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau 

karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; 

g) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program 

komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 

4. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta  

a. Sistem Pendaftaran Hak Cipta 
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Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut Undang-undang Hak Cipta di 

Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, 

artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak 

terlalu mengadakan penelitian mengenai hak permohonan, kecuali sudah 

jelas ada pelanggaran Hak Cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan 

bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini 

dikuatkan pula oleh pasal 36 UUHC Indonesia yang menentukan, 

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti 

sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang 

didaftarkan.24 

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut 

sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5  ayat (1) yang 

menyatakan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 

pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau 

diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Hal yang paling penting 

dari pendaftaran adalah dengan dilakukannya pendaftaran diharapkan 

dapat memberi semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam 

prosedur pengalihan hak. 

b. Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta 

Prosedur pendaftaran Ciptaan saat ini semakin dipermudah, antara lain 

dapat diajukan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di 

                                                           
24 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,2007), Ed. Revisi 6, h. 90. 
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masing-masing ibu kota provinsi. Kebijakan ini sebenarnya sudah dimulai 

sejak tahun 2000, khusus untuk Hak Cipta, Paten dan Merek, berdasarkan 

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09- PR.07.06 Tahun 1999 

Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk 

menerima Permohonan HAKI, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan 

Ditjen HAKI Nomor H-08- PR.07.10 Tahun 2002.25 

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir 

yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua. 

Dalam pendaftaran tersebut, permohonan diwajibkan: 

1) Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui 

kuasa. 

2) Melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan 

dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan apabila buku itu 

berisikan foto seseorang harus pula dilampirkan surat tidak 

keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya. 

b) Jika berupa program komputer, harus disertakan dua buah disket 

disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer 

tersebut. 

c) Jika berupa CD/VCD/DVD, harus disertai dua keping contoh 

disertai uraian ciptaannya. 

                                                           
25 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 

2010), Cet 1, h.71 . 
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d) Jika berupa alat peraga, harus disertakan satu buah disertai dengan 

buku petunjuknya. 

e) Jika berupa lagu, harus disertakan 10 (sepuluh) buah contoh berupa 

notasi dan/atau syair. 

f) Jika berupa derama, harus disertakan dua buah naskah tertulis atau 

rekamannya. 

g) Jika berupa tari (koreografi), harus disertakan 10 (sepuluh) gambar 

atau dua buah rekamannya. 

h) Jika berupa kisah perwayangan, harus disertakan dua naskah tertulis 

atau rekamannya. 

i) Jika berupa karya pertunjukaan, harus disertakan dua buah 

rekamannya. 

j) Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya. 

k) Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, 

gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan 

kolase, harus disertai 10 (sepuluh) lembar fotonya. 

l) Jika berupa karya arsitektur, harus disertai satu buah gambar 

arsitektur. 

m) Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya. Jika berupa 

fotografi, harus disertai 10 (sepuluh) lembar salinannya. 

n) Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah 

rekamannya. 

o) Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin 
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pemilik hak ciptanya. 

p) Jika berupa tafsir, saduran dan bunga rampai, harus disertai dua buah 

naskahnya. 

3) Apabila permohonan adalah sebuah badan hukum harus disertakan 

salinan remsi akta pendirian badan hukum atau foto kopinya yang 

dilegalisir notaris. 

4) Jika permohonan adalah perorangan, harus disertakan fotokopi kartu 

tanda penduduk, dan 

5) Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh 

puluh lima ribu rupiah) atau ciptaan berupa program komputer sebesar 

Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah). 

6) Jika permohonan pendaftaran ciptaan yang menjadi pemegang hak 

ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti 

pengalihan hak cipta tersebut.26 

5. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta 

Apabila surat permohonan pendafataran ciptaan telah memenuhi syarat-

syarat tertentu, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh 

Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan 

menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua). Kedua lembar surat 

pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jendral HAKI atau 

pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat 

                                                           
26 Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual 

) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya, (Jakarta :Erlangga Group,2011), h.24. 
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pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim 

kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jendral HAKI. 

Dalam daftar  umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut: 

a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 

c. Jenis dan judul ciptaan; 

d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 

e. Uraian ciptaan; 

f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima; 

g. Tanggal dan surat permohonan lengkap; 

h. Nomor pendaftaran ciptaan; 

i. Kolom-kolom untuk memindahkan hak perubahan nama, perubahan 

alamat, penghapusan dan pembatalan; 

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan 

tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan HAKI yang berisikan keterangan 

tentang: 

1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 

3) Jenis dan judul ciptaan; 

4) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali; 

5) Uraian ciptaan; 

6) Nomor pendaftaran; 

7) Tanggal pendaftaran; 
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8) Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan 

pembatalan; 

9) Lain-lain yang dianggap perlu. 

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. 

Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan, diantaranya permohonan 

pendaftaran ciptaaan Rp.7.500,00, ( tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan 

pemindahan hak Rp. 7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan 

perubahan nama dan alamat Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) serta 

permohonan untuk mendapatkan petikan Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) 

Biaya- biaya tersebut diatas dimaksudkan sebagai penerimaan Negara yang harus 

disetorkan seluruhnya kekas Negara sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan 

yang berlaku saat ini di Indonesia. 

B. Hak Merek 

1. Pengertian Hak Merek 

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari 

pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak 

Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, 

misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam 

hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu 

sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada 
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produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.27 Merek bagi 

produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga 

merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak 

menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa 

yang diberikan. Identitas yang di wujudkan dalam merek tersebut merupakan 

pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan 

merek perusahaan yang lainnya. 

Lahirnya Undang-Undang Merek yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat di bidang merek yang semakin 

bertambah luas. Hal tersebut salah satu faktornya karena saat ini perkembangan 

ekonomi sangatlah berjalan dengan cepat, begitu pula dengan inovasi dari berbagai 

bidang usahanya, yang juga ikut berkembang pesat yang juga dilakukan oleh pelaku 

Usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu produk pelaku Usaha mikro, kecil 

dan menengah yang paling banyak adalah produk dagang sehingga merek pada 

dagang tersebut disebut dengan merek dagang. Adapun pengertian merek dagang 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa Merek Dagang adalah 

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

                                                           
 27Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan 

Terhadap Merek Dagang Tupper ware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, h. 162 
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beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan barang sejenis lainnya. 

Pentingnya hak atas merek dalam hal ini merek dagang adalah untuk 

memberikan perlindungan sesame pelaku usaha pada barang yang sama sehingga 

keberadaan merek menjadi pembeda paling utama. Dengan kata lain dengan adanya 

merek dagang yang telah terdaftar maka merek memiliki kegunaaan salah satunya 

adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dari pelaku 

Usaha mikro, kecil dan menengah tersebut. Dengan demikian merek yang terdaftar 

bertujuan untuk terjaminnya perlindungan kepada pemilik hak merek agar tidak 

terjadi penggunaan merek untuk tujuan peniruan, pemalsuan oleh orang atau badan 

yang beriktikad tidak baik. 

2. Perlindungan Hukum Hak Merek 

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya 

memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam 

proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar dipasar dengan 

menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang 

dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan 

kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.28 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek 

meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana 

tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan 

                                                           
28Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. 

Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 

1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 20. DOI : 

10.26623/jic.v4i1.1531. 
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perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti 

perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri. 

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia 

telah ada sejak Tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan 

Undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada Tahun 1844. 

Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), 

Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia 

yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak Tahun 1888 dan 

anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 

tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua 

peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.29 

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek dan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukan bahwa peranan dan upaya untuk 

perlindungan merek sangat penting. 

Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam 

mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali 

terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

                                                           
29https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, diunduh 

tanggal 20 Januari 2020 pukul 11.20 WIB. 
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Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud 

mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam 

berbagai bentuk, misalanya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan 

reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi 

dimata konsumen).30 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas 

pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, 

nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh 

dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya 

sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, 

namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika 

pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk. 

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek 

yang telah di daftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang 

lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. 

Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek 

untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun 

tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui 

pendaftaran.31 

                                                           
30Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek 

Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-

Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, Surabaya hal. 98-99. 
31Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2017, Jakarta, hal 39-40. 
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Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban 

dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran 

terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang 

berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang 

menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan 

masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-

haknya.32 

Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek yang 

dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, 

atau kornbinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa. 

Permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut mernpunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan  

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan Z atau jasa sejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis; 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.33 

                                                           
32Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 

1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, h. 241 
33Pasal 21 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 
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Hal lain yang sangat penting dalam pelindungan merek adalah bahwa merek 

tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 

beriktikad tidak baik. Ukuran iktikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk 

diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk 

untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan 

cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran 

dengan iktikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek terkenal. 

Lebih lanjut Undang-undang merek juga telah berupaya memberikan pelindungan 

bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak 

lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang 

terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.34 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek 

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang dan 

dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pendaftaran dan 

perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara eletronik dan non elektronik 

sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan 

pendaftaran merek. 

                                                           
34Edy Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran 

Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara”, Jurnal Rechtsvinding Vol 

5 No.1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta, hal. 124. 
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Ketidak jelasan menyebabkan putusan pengadilan beragam terhadap merek 

terkenal. Sengketa dan Konflik Merek Terkenal sangat banyak sekali ditemui di 

Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus merek terkenal yang terjadi. 

Antara lain perkara dengan nomor putusan 384K/Pdt.Sus-HKI/2014, perkara antara 

Toyota sebagai pemilik merek Lexus melawan Ganda Christ Robert M sebagai 

pemilik merek Menara Lexus. Dalam perkara ini hakim agung memenangkan 

Toyota sebagai pemilik merek Lexus untuk kendaraan bermotor dan suku 

cadangnya karena Lexus adalah merek terkenal sesuai dengan Undang-Undang 

Merek dan Lexus milik Toyota sudah terdaftar lebih dahulu yaitu sejak tahun 1992 

dan terus diperpanjang perlindungannya hingga saat ini.35 

Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi 

hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi 

dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. 

Jika perlindungan hukum atas mere terdaftar tidak berjalan maka minat investor 

dalam menananamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan 

melemah, dan ini sangat tidak menguintungkan bagi perekonomian Indonesia. 

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Inteletual (HKI) perlu 

dilindungi oleh hukum sebagai berikut:36 

                                                           
35Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya 

Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No. 1 April 2018, 

Universitas Putera Batam, 2018, Batam, hal. 17. DOI: https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874 
36A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, “Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa 

Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”, PT. Alumni, 2015, Bandung, h. 83 
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a. Alasan yang bersifat non ekonomis, menyatakan bahwa pelindungan hukum 

akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut 

untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan 

self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna 

untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka. 

b. Alasan yang bersifat ekonomis, adalah untuk melindungi mereka yang 

melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut 

mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak 

melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun 

perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya 

yang berhak. 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon,37 bahwa sarana pelindungan hukum 

ada 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada 

perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan 

khusus mengenai pelindungan hukum preventif. Kedua, Sarana Perlindungan 

                                                           
37Philipus M. Hadjon, Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 1987, 

Surabaya, h. 2. 



47 
 

Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di 

Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

Adanya perbuatan passing off ini pemalsu memanfaatkan reputasi dan 

terkenalnya suatu merek, sehingga pemalsu tidak perlu lagi membangun dari awal 

image dan merek dari produksi itu sendiri, hal iini juga dapat mengakibatkan 

konsumen yang hendak membeli atau mempergunakan merek yang asli pada 

akhirnya membeli atau menggunakan merek yang hampir sama tersebut. Ini juga 

akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan konsumen dalam menentukan 

merek yang sebenarnya. Akibat adanya passing off ini yang dirugikan tidak hanya 

konsumen tetapi juga produsen asli yang memproduksi barang/jasa atas nama 

merek terdaftar tersebut. 

Perbuatan passing off ini melanggar Pasal 382 KUHP yang berbunyi Barang 

siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau 

perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk 

menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu 

dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren 
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orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. 

Selain itu, pelindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada 

pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut 

sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan 

pelindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak 

pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang 

melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan 

ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut. Gugatan diajukan di pengadilan niaga dengan disertakan identitas 

pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, 

bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan 

unsur warna. Begitupun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta uraian 

jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran 

biaya.38 

3. Syarat Pendaftaran Merek di Indonesia 

Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan Permohonan Merek dari pemiliki 

merek atau yang berhak atas merek atau melalui kuasanya. Permohonan untuk 

pendaftaran merek tersebut nantinya harus diajukan kepada menteri, baik secara 

elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia.39 

                                                           
38Fandi H. Kowel, “Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia”, 

Jurnal Lex et Societatis Vol V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, 

Manado, h. 55. 

39Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 121. 
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Pada Pasal 4 Ayat (2) juncto PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016, Pasal 3 

Ayat (2) permohonan merek yang diajukan baik secara elektronik maupun non 

elektronik harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan merek; 

b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 

c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan merek diajukan melalui 

kuasa; 

d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur 

warna; 

e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal 

permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan 

f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. 

Sesuai Pasal 13 Juncto PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 

(1) Permohonan merek yang sudah melengkapi persyaratan minimum pendafaran 

merek, yaitu berupa formulir pendaftaran merek yang telah diisi lengkap, label 

merek dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan. 

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan, Direktoral Jenderal akan melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen persyaratan pendaftaran merek atau sering disebut dengan pemeriksaan 

formalitas. 

Bagi permohonan merek yang baru memenui persyaratan minimum maka 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, 
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pemohon merek atau kuasanya akan diberikan surat pemberitahuan untuk 

melengkapi persyaratan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 

11 Ayat (2) Juncto PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan 

(3). Bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi 

juga, maka menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau 

kuasanya bahwa permohonan mereknya dianggap ditarik kembali sesuai dengan 

Pasal 12 Juncto PerMenKumHam Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat (4). 

Pasal 14 Juncto PerMenKumHam Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) 

dan (3) menjelaskan setelah melewati tahapan pemeriksaan formalitas, maka 

permohonan merek akan diumumkan oleh menteri dalam berita resmi merek dalam 

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan. Masa 

pengumuman permohonan merek berlangsung selama 2 (dua) bulan dalam berita 

resmi merek yang akan diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana 

eletronik dan/atau non elektronik. 

Tahap selanjutnya bagi permohonan merek yang telah melewati masa 

pengumuman selama 2 bulan yaitu pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan 

substantif, permohonan merek akan diperiksa oleh pemeriksa merek berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang 

merek dan Indikasi Geografis yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang merek yang 

tidak dapat didaftar dan ditolak. 

Pada Pasal 24 Ayat (1) hasil pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek 

dapat berupa permohonan merek yang dapat didaftar dan permohonan merek yang 
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ditolak pendaftarannya. Apabila pemeriksa merek memutuskan permohonan merek 

dapat didaftar, maka menteri akan: 

a. Mendaftarkan merek tersebut; 

b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau 

kuasanya; 

c. Menerbitkan sertifikat merek; dan 

d. Mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik 

elektronik maupu non elektronik. 

4. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Merek  

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, 

terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan 

produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Ada dua sistem yang dianut dalam 

pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-

Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem 

konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah 

perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia.Pendaftaran 

merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap 

sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. 

Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. 

Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan 

ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya 

atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain 
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tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis 

pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian. 

Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: “Merek tidak 

dapat didaftaratas dasar permohonan yang diajukan olehpemohon yang beritikad 

tidak baik”. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam 

Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi 

tetap asasnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang 

diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk 

didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada 

mereka yang beritikad baik. Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia 

menurut UU Merek Tahun2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa: 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan dan tahun; b. 

nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c. nama lengkap 

dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa d. 

warnawarna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan merek 

yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 

b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 

c. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat terdiri dari satu orang 

atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. 

d. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 
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e. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara 

bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon 

dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 

f. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan 

tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas 

merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon 

yang mewakilkan. 

g. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui 

kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani olehsemua pihak yang 

berhak atas merek tersebut. 

h. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual. 

i. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan 

Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan 

tata cara pengangkatanya diatur dengan keputusan presiden. 

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek 

untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat 

dialihkan karena: 

1) Pewarisan; 

2) Hibah; 

3) Wasiat; 
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4) Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Merek Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 13 

menyatakan bahwa:“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik 

merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan 

pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek 

tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/ atau jasa yang 

didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.” 

Pemberian liensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk 

sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya 

lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran 

merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi 

adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam 

perjanjian. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar 

kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak 

lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjan lisensi juga 

dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi 

lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain. 

Selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen HAKI, permohonan 

dapatditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Direktorat Jenderal HAKI 

melakukanpemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Jika disetujui, 

permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui, 
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Dirjen HAKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya 

dengan menyebutkan alasannya. Dirjen HAKI mengumumkan permohonan merek 

dalam Berita Resmi Merek. 

Apabila ada pihak yang keberatan terhadap permohonan merek tersebut, 

Dirjen HAKI akan memberitahukan salinan surat keberatan kepada Pemohon atau 

kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap 

keberatan kepada Dirjen HAKI yang diajukan secara tertulis.Keberatan atau 

sanggahan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan 

kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Jika tidakada 

keberatan, Dirjen HAKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek 

kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak 

tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman 

Karena tak jarang merek yang sudah terkenal bisa jadi digunakan oleh pihak 

lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak merek, yang mana hal tersebut 

memungkinkan dapat merugikan pemilik merek dan sekaligus mengecoh 

masyarakat. Dalam hal ini penelitian terhadap kesadaran hukum terhadap 

pendaftaran merek oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi 

Selatan. 

 Soerjono Soekanto yang telah ditulis pada bab sebelumnya, yaitu 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilakuan hukum. 

Adapun empat (4) indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
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1. Pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Hukum 

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum dalam hal ini berkenaan 

dengan pengetahuan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terhadap 

merek dan manfaat merek yang terdaftar yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Pengetahuan tentang Isi Peraturan-Peraturan Hukum 

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum mengenai merek berarti 

pemahaman tentang hukum yang berisikan sejumlah informasi yang dimiliki 

oleh seseorang pengusaha mengenai isi dari aturan yang tertulis yakni 

mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut yang dalam 

hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum 

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek 

merupakan suatu sikap untuk menerima atau menolak aturan hukum yang 

ada, hal ini didasarkan pada kesadaran hukum karena anggapan bahwa hukum 

tersebut bermanfaat, dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan 

hukum. Hubungan antara sikap hukum dengan kesadaran hukum, dibedakan 

antara antara sikap fundamental yang artinya seseorang yang bersikap 

fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung 

ruginya bagi dirinya sendiri, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum 

yang ada. Sebaliknya sikap instrumental artinya seorang intrumentalis yang 
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akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu 

kaedah hukum yang diketahuinya. 

4. Pola-Pola Perikelakuan Hukum (Legal Behavior) 

Pola-pola Perilakuan hukum mengenai pendaftaran merek merupakan tentang 

dilaksanakanya atau tidak suatu aturan hukum dalam pendaftaran merek oleh 

pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disadari bahwa untuk 

menperoleh suatu merek yang telah terdaftar, maka usaha dalam melakukan 

pendaftaran tersebut merupakan usaha dari pemilik usaha itu sendiri, artinya 

setiap pelaku usaha hanya dapat memperoleh hak atas merek dagangnya 

ketika mereka mendaftarkan sendiri merek dagang mereka pada Direktorat 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hubungan pola perikelakuan hukum dengan kesadaran hukum dapat 

dikatakan merupakan hubungan dalam setiap perikelakuan hukum yang 

teratur yang bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan 

kebebasan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan aturan hukum 

dalam mendaftarkan mereka dagang merupakan ciri akan adanya kesadaran 

hukum yang cukup tinggi. Dalam indikator kesadaran hukum berkaitan 

dengan pola perikelakuan hukum dapat dikatakan bahwa karena tidak adanya 

pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan isi peraturan hukum para 

kalangan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang merek dagangnya 
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tidak terdaftar sehingga pola perilakuan hukum tersebut dapat dikatakan tidak 

dapat dapat terlaksana. 

Disadari pula bahwa memang tidak ada suatu kewajiban untuk mendaftarkan 

merek produk mereka namun alangkah baiknya jika dilakukan suatu pendaftaran 

hak merek atas produk mereka agar memperoleh perlindungan hukum yang pasti. 

Seperti dicontohkan jika terjadi suatu sengketa, apabila telah didaftarkan maka 

pembuktian akan lebih mudah karena pemiliki merek dapat memberikan bukti 

otentik berupa tanda hak merek itu sendiri. Namun pemahaman pada masyarakat, 

membuat pendaftaran hak merek untuk mendapatkan perlindungan masihlah 

diabaikan. Mengemukakan beberapa hal mengenai rendahnya pemahaman dan 

pengetahuan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tentang merek sehingga 

menjadi penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan 

merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi 

Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:  

a. Pemahaman sebagian besar dari penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan 

menengah terhadap Hak Merek masih rendah. 

b. Pelaku penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih lebih 

berorientasi kepada pendapatan dikarenakan pemahaman terkait kegunaan 

dan manfaat dari merek inilah yang masih sangat sedikit. 

c. Adanya persepsi pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah bahwa dalam 

melakukan pendaftaran mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

d. Pemahaman pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang merasa bahwa 

produknya bukanlah produk yang luar biasa, atau dikatakan sesuai yang dapat 
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pula diproduksi orang lain sehingga tidak diperlukan adanya pendaftaran 

merek. 

e. Prosedur yang belum dipahami secara jelas serta prosesnya yang panjang pun 

menjadi alasan terkait niat pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

melanjutkan niatnya untuk mendaftarkan mereknya. 

f. Pemahaman dimana pelaku usaha merasa jika rasa dari produk miliknya tetap 

lebih baik dari yang lain sehingga tidak masalah jika ditiru 

g. Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya 

hak merek. 

C. Hak Paten 

1. Pengertian Hak Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas 

hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil 

penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan 

sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain 

untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-Undang Paten). Paten diberikan dalam 

ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) 

yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang 

lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Paten (UUP). 
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2. Perlindungan Hukum Hak Paten 

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap paten, diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU 

Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan 

dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuannya untuk memberikan 

perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta hak kepada 

pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang 

melakukan pelanggaran paten, baik yang pelanggaran pidana maupun perdata40 

Sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang 

hak paten, pemegang hak paten mempunyai suatu hak monopoli, artinya ia dapat 

mempergunakan hanya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya 

melakukan tindakan seperti menjual, membuat maupun disewakan hasil produksi 

yang diberi paten. Jadi, pemegang hak paten memiliki kedudukan yang kuat, 

apabila ada pihak lain 

yang melakukan pelanggaran terhadap haknya maka iya mendapat perlindungan 

hukum.41 

Dengan adanya hak prioritas pemegang paten,maka dibrikan perlindungan 

oleh hukum Nasional (Undang-Undang Paten) maupun hukum Internasional 

                                                           
40Yayan M Darusman, Kedududkan serta perlindungan hukum bagi pemegang hak paten 

dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional,Yustisia Vol 5 No. 1 Januari- 

April 2016. h. 213. Dikutip melalui https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732/7820. 

(Diakses 22 September 2023) 
41Yayan M Darusman, Kedududkan serta perlindungan hukum bagi pemegang hak paten 

dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional,Yustisia Vol 5 No. 1 Januari- 

April 2016. h. 214. Dikutip melalui https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732/7820. 

(Diakses 22 September 2023) 

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732/7820
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8732/7820
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(Konvensi Paris) sebagai penaftaran pertama (First to file) untuk mendapatkan hak 

sebagai pemegang paten. Pendaftana mana tentunya merujuk kepada tata cara 

pendaftaran yang di tentukan oleh Unang-Undang Paten. Sebagai pemegang paten 

(Investor) juga diberika perlindungan oleh Undang-Undang  terhadap invensi-

invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan mengurangi 

inventor dan kalau itu tidak terjadi maka inventor dapat mengajukan penyelesaian 

sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diataur tentang 

perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini di implementasikan 

dengan adanya TRIPS (Trade Realated All Aspect Property Rights). 

Apabila terjadi sengketa mengenai hak paten maka penyelesaiannya dapat 

dilakukan melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang paten 

yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur dalam 

Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika 

suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak. 

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP): 

a. UU No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia); 

b. Keputusan Persiden No. 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Paris 

Convention for the protection of Industrial Property; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara 

Pemerintah Paten; 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Isi 

Surat Paten; 

e. Keputusan Menkeh No. M.01- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Paten 

Sederhana; 

f. Keputusan Menkeh No. M.02- HC.01.10 Tahun 1991 Tentang 

Penyelenggaraan pengumuman paten; 

g. Keputusan Menkeh No. N.04- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang 

Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten; 

h. Keputusan Menkeh Nomor M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang 

Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten; 

i. Keputusan Menkeh Nomor M.07- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang 

Bentuk dan Syaratsyarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten; 

j. Keputusan Menkeh Nomor M.08- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang 

Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten; 

k. Keputusan Menkeh Nomor M.04- PR.07.10 Tahun 1996 Tentang 

Sekretariat Komisi Banding Paten; 

l. Keputusan Menkeh Nomor M.01- HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten. 

3. Syarat-Syarat Hak Paten 

Ada tiga syarat-syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat di patenkan 

syarat-syaratnya adalah: 

a. Penemuan ini harus baru (Novelty) 

b. Penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah invensi dan; 
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c. penemuan itu dapat digunakan di bidang industry. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagai 

berikut: Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkan Inventif 

serta dapat diterapkan dalam Industri. 

4. Hak yang Dimiliki Pemegang Hak Paten 

a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang 

dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan: 

1) Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, 

menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau 

diserahkan produk yang diberi paten; 

2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi 

paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a. 

b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain 

berdasarkan surat perjanjian lisensi; 

c. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri 

setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas; 

d. Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak 

melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan 

sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. 

 

 



64 
 

5. Pelaksanaan Sebelum Mengajukan Permohonan Paten 

a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama 

(State Of The Art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi 

yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka 

inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan 

permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu. 

b. Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah 

ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya 

dibandingkan dengan Invensi terdahulu. 

c. Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai 

ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi 

tersebut sebaiknya diajukkan permohonan Patennya. Sebaliknya jika tidak 

ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu 

diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan 

Paten. 

D. Desain Industri 

1. Pengertian Desain Industri 

Profesor Bruce Archer merumuskan pengertian Desain sebagai berikut: 

Desain adalah bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang 

mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya 

ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya. Secara khusus, 
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desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan dari 

fenomena buatan manusia. 

Demikian menurut Yastino, dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup 

desain itu meliputi fenomena benda buatan manusia. Dalam pengertian ini, desain 

mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok-

garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata 

kota beserta alat-alat transpor beserta jaringanya. Oleh karena itu, desain mencakup 

bidang yang luas: desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, 

serta desain kota. Betapa pun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada 

citra dasar desain, bahwa semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

spiritual dan materil manusia.42 

Pengertian Desain Industri sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjadi 

tidak relevan lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri. Definisi normatif Desain Industri sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:43 

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapt 

diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

                                                           
42Agus Sachari dalam Muhamad dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 

Praktiknya di Indonesia, 2014, Bandung: PT Citra Aitya Bakti, h. 294 

43Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
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diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dpakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. 

2. Perlindungan Hukum desain industri 

Perlindungan hukum desain Indistri Secara substantif, dalam Undang-

Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal tersebut mengatur beberapa hal penting 

berkaitan dengan definisi tentang pendesain, persyaratan perlindungan desain 

industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek, lingkup hak, 

permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri 

serta sistem pendaftaran desain industrri, penyelesaian sengketa dan dan penetapan 

sengketa sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 

3. Syarat Perlindungan Desain Industri 

Desain Industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang di atur dalam 

Pasal 2 UU Desain Industri adalah: 

a. Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru; 

b. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain 

Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya; 

c. Pengungakapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 

pengungkapan Desain Industri yang sebelum: 

1) Tanggal penerimaan; atau 

2) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas 

telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 
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Dalam Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri Suatu Desain Industri tidak 

dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut: 

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasioanal ataupun internasional 

di Indonesia ataun di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau; 

b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka pencobaan 

dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan. 

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak 

atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah asas publisitas, asas 

kemanunggalan (kesatuan), asas kebaruan. 

4. Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri 

Hak Desain Industri diberikan oleh Negara atas dasar Permohonan. Secara 

normatif, diisyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan 

prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat 

Jenderal dengan membayar biaya sebagimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

b. Permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut harus ditandatangani 

oleh Pemohon atau Kuasanya. 

c. Di dalam surat Permohonan pendaftaran harus memuat; 

1) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; 

2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; 
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3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; 

4) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui 

Kuasa; dan 

5) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, 

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

d. Permohonan sebagimana dimaksud harus dilampiri dengan: 

1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang 

dimohonkan pendaftarannya; 

2) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; 

3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan 

pendaftarannya adalah milik pendesain. 

e. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu 

Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon 

dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. 

f. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus 

disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa 

Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. 

g. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

E. Varientas Tanaman 

1. Pengertian Varietas Tanaman 

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PVT Varietas Tanaman adalah 

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk 
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tanaman, pertumbungan tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik 

genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies 

yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila 

diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dari definisi tersebut, tentu dapat 

dipahami bersama bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan 

varietas tanaman yang lain, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai 

perbedaan karakteristik tanaman. Sebab pengaturan mengenai perlindungan 

varietas tanaman (new varities of plants protection) merupakan perkembangan dari 

aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan   

Undang-Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan 

yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; 

kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan kan pencabutan hak demi 

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi. 

Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan ius generis dari paten 

merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia 

tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia 

pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, paten berada 

di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 

Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai salah satu karya intelektual 

sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pemulia tanaman semata, 
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akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman 

untuk menghasilkan varietas tanaman baru. 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tidak 

semua varietas baru dapat diberikan PVT, varietas yang penggunaannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 

umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan 

hidup tidak akan diberikan Hak Varietas Tanaman dan tidak memperoleh 

perlindungan hukum. Selain itu hak varietas tanaman baru akan diberikan kepada 

pemulia tanaman jika varietas tanaman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 

ayat (1) varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis data spesies 

tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama. Sebagai varietas 

tanaman baru di akui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut: 

a. Baru: pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT Deptan, varietas 

tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah 

diperdangangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar negeri tidak lebih dari 

4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. 

b. Unik: di saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan antara varietas yang 

domohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. 

Keunikan didasarkan pada karakter morfologi. 

c. Seragam : suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembeda pada 

masingmasing unitnya cukup seragam satu sama lain, sekaligus Nampak 

mencolok kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain. 
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d. Stabil : suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak 

berubah setelah diperbanyak berulang kali. 

e. Di beri nama : varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi 

nama varietas yang bersangkutan44 

2. Perlindungan Hukum Varietas Tanaman 

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang 

guna mencegah terjadi pelanggaran Hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak 

berhak. Tujuan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di 

maksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan 

atau penemuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta 

atau penemu atau pemegang hak dengan pemakai yang yang mempergunakan hasil 

karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum serta pemilik hak kekayaan 

intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang 

diberikan kepada orang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah di 

ciptakan atau ditemukan.45 

Perlindungan HKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek 

tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi, 

pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena 

                                                           
44Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, Perlindungan Hukum 

Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. 

Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019). h. 976-978 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29140/16799 (Di Akses 24 September 
2023) 

45Irianti, Y. D. W. S. (2017). Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui 

Perjanjian Benefit Sharing. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Rechtidee, Vol. 

12, N, 2 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29140/16799
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kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia 

dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka 

lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa 

batas untuk menyediakan sumber genetis tanaman bagi industri. Akan tetapi, 

meskipun demikian adanya, HKI sangat membantu dan diperlukan. Adanya HKI 

tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan 

plasma nutfah, yang menjadi sumber daya dari menjadi bahan utama proses 

pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri 

perbenihan dan para pihak lain yang member perhatian bagi kegaiatan pemuliaan 

tanaman.46 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 29 Tahun 2000 Tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman perlindungan hukum diberikan kepada pemulia 

tanaman yang menghasilkan varietas tanaman yang sesuai ketentuan perundang-

undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan hak 

ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Selain Pasal 8 Undang-

Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu 

Pengetahun dan Teknologi juga memberikan kepastian hukum bahwa badan 

penelitian dan pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan 

yang diperoleh dari pengembanagan penelitian tanaman. Dan pada Pasal 21 ayat 

(3) memberikan kepastian hukum bahwa pemerintah berperan sangat penting dalam 

                                                           
46Sudarmanto. KI & HKI Serta Implementasinya Di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. (2012). 
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penyusunankebijakan mengenai pemberian insentif terhdapa hasil penelitian dan 

pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman berupa royati hasil 

dari pemikirannya. 

Ketentuan perundang-udangan lain yang mendukung perlindungan kepada 

pemulia tanaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan, pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 38 

ayat (2b) yaitu memberikan kepastian hukum terhadap pemberian perlindungan 

hukum kepada pemulia tanaman untuk memperoleh royalti. Ketentuan lain yang 

memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi 

tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang 

budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. 

3. Syarat-Syarat Perlindungan Varientas Tanaman 

Persyaratan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman Indonesia, yaitu pendaftaran. 

Menyangkut proses perlindungan varietas tanaman ini ada konsep pendaftaran yang 

berbeda fungsinya namun saling berkaitan yaitu:47 

a. Pendaftaran varietas tanaman Pendaftaran varietas tanaman merupakan 

kegiatan mendaftarkna suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data 

                                                           
47Djumhana, M., & Djubaedillah, R. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di 

Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2014). 
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mengenai varietas lokal, varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil 

pemulian yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara 

varietas yang bersangkutan dan pemiliknya dan atau penggunanya. 

Pendaftaran varietas tanaman dilakukan di pusat perlindungan varietas 

tanaman Kementerian Pertanian, sedangkan pelepasan varietas dilakukan di 

Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura 

Kementerian Pertanian. 

b. Pendaftaran dalam rangka proses perlindungan varietas tanaman 

Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemula atau pemegang 

hak, setelah melalui pendaftaran. Artinya pendaftaran ini merupakan 

prasyarat untuk mendapatkan perlindungan. Setiap permohonan 

pendaftaran untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman hanya 

dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak perlindungan varietas 

tamanan dapat diajukan oleh: 

1) Pemulia; 

2) Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang 

memesan varietas dari pemulia; 

3) Ahli waris, dan 

4) Konsultasi perlindungan varietas tanaman. 

Konsultasi perlindungan varietas tanaman ini adalah perorangan atau 

lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan 

permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan seperti itu bertujuan 

untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas 
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tanaman yang tidak memahami segisegi hukum ataupun segi-segi teknis 

administrasi mengenai perlindungan varietas tanama. 

Adanya persyaratan pendaftaran hak varietas tanaman merupakan 

kepentingan hukum pemulia tanaman yang berguna untuk memudahkan 

pembuktian dan perlindungannya, apabila telah terdaftar pada instansi yang 

berwenang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual. terdaftar pada instansi 

yang berwenang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian 

perlindungan akan mudah dilakukan bila suatu varietas tanaman telah didaftarkan 

karena mendapatkan sertifikat hak varietas tanaman sebagai bukti bahwa varietas 

tanaman dilindungi secara hukum 

4. Pelaksanaan Permohonan Variates Tanaman 

Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada kantor PVT 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya 

ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Bagi pemohon Hak PVT dari luar wilayah 

Republik Indonesia baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila 

ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk 

diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan. Surat permohonan Hak 

PVT harus memuat:48 

a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; 

b. Nama dan alamat lengkap pemohon; 

                                                           
48Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, Perlindungan Hukum 

Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. 

Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019). h. 976-978 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29140/16799 (Di Akses 24 September 
2023) 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29140/16799
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c. Nama, alamat legkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris 

yang ditunjuk; 

d. Nama varietas; 

e. Deskripsi varietas yang mencangkup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri 

morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; 

f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk 

memperjelaskan deskripsinya. 

Jika Hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, 

maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencamtumkan nama dan alamat 

lengkap kuasa yang berhak. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus 

disertai dokumen bukti ahli waris.49 Permohonan hak perlindungan varietas 

tanaman dinyatakan di terima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar. 

Setelah menerima permohonan, pusat perlindungan varietas tanaman akan 

melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu 

paling lambat 30 hari kerja, jawaban atas permohonan PVT akan diberikan secara 

tertulis, diterima, dikembalikan, atau dtolak. 

Permohonan pelaksanaan pendaftaran atas perlindungan varietas tanaman 

dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, di mana Negara nantinya akan 

memberikan hak PVT kepada pemulia tanaman untuk mengeksploitas dan 

mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Hal ini disebabkan karena 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menganut sistem First to file yaitu siapa 

                                                           
49Hariyani, I. Produser Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia. (2010). 
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yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mendapat 

perlindungan hukum bukan first to invent siapa yang terlebih dahulu menemukan 

teknologinya. Jadi perlindungan hukum varietas tanaman di dapatkan jika pemulia 

tanaman memohonkan perlindungan hak varietas tanaman untuk itu kesadaran 

hukum pemulia tanaman penting jika varietas-varietas tanaman yang dihasilkan 

oleh pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum. 

F. Rahasia Dagang 

1. Pengertian Rahasia Dagang 

Rahasia dagang didefinisikan sebagai berikut: Rahasia dagang adalah 

informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, 

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga 

kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.50 

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang tidak membatasi 

obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup 

informasi nonteknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang dimaksudkan pula 

melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun 

penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di 

Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi 

maupun non-teknologi. 

Sebagai perbandingan, dalam perundang-undangan di Amerika Serikat saat 

ini pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam Uniform Trade 

                                                           
50Taufik Effendy, Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Al’ Adl, 

Volume Vi Nomor 12, Juli-Desember 2014 H 1-3, (Di Akses 24 September 2023) 
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Secret Act (UTSA), suatu undangundang yang telah diadopsi oleh 39 Negara bagian 

di Amerika Serikat. 

Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-

pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai 

ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan 

merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang 

lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis. 

Terminologi rahasia dagang sebagai perbandingan dapat dilihat dari Uniform Trade 

Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap 

informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan 

informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan Uniform Trade 

Secret Act (Canada) tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi 

bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program 

komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata. 

Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi 

obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang 

meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi 

lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum. 

Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena 

kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya 

sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak 

diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh 
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pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk 

kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial. 

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus 

memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki 

nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiannya, informasi tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan 

meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga 

kerahasiaannya apabila pemilik atau pihakpihak yang menguasainya telah 

melakukan upaya perlindungan melalui langkahlangkah yang semestinya dan 

memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya. 

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah 

yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. 

Misalnya, didalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum 

yang berlaku di tempat-tempat lain dan / atau yang dituangkan ke dalam ketentuan 

internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan 

dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung 

jawab atas kerahasiaan itu. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang 

Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang) yang telah diundangkan 

Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. Undang-Undang ini dibuat dalam 
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rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan 

nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan 

terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya UU 

Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap 

pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi 

keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak 

atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).51 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, 

rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat dalam bidang 

teknologi dan/atau usaha serta mempunyai nilai ekonomis karena bermanfaat bagi 

masyarakat, kegiatan komersial dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. 

Sedangkan hak rahasia dagang adalah hak dalam rahasia usaha yang timbul dari 

Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Hak rahasia dagang 

secara alamiah dimiliki oleh pihak yang memiliki rahasia usaha tanpa diperlukan 

prapendaftaran haknya ke Dirjen KI.52 

Menurut Saidin, Rahasia Dagang merupakan salah satu bagian Kekayaan 

Intelektual (KI) yaitu hak yang berasal dari hasil karya pikiran dengan ketekunan 

dan diperoleh melalui keahlian khusus pemiliknya. Maka rahasia dagang 

merupakan hak milik pribadi yang muncul bersamaan dengan kerja manusia. 

Hukum yang berlaku hanya mensahkan hak milik pribadi yang telah diperoleh 

melalui kerja seseorang tersebut. Hal ini tidak dimiliki oleh semua orang karena 

                                                           
51 Taufik Effendy, Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Al’ 

Adl, Volume Vi Nomor 12, Juli-Desember 2014 h 55-56, (Di Akses 24 September 2023) 
52Cita Yustisia Serfiyani dkk, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2017), h. 332 
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tidak semua orang mampu dan dapat mempekerjakan otaknya secara maksimal dan 

menghasilkan hak kebendaan tidak berwujud. Menurut Saidin, keadaan inilah yang 

menyebabkan hasil kerja otak yang membuahkan KI bersifat eksklusif.53 

Dalam menjaga dan melindungi rahasia dagang ada berbagai Langkah-

langkah yang dilakukan dalam melindungi rahasia dagang pada metode produksi, 

metode pengolahan dan metode penjualan. Antara lain sebagai berikut: 

a. Perlindungan Rahasia Dagang pada Metode Produksi dan Metode 

Pengolahan Setiap perusahaan dalam memproduksi produk pasti memiliki 

formula yang dirahasiakan agar tidak mudah ditiru oleh masyarakat dan 

pesaing dalam bisnis yang dijalankan perusahaan. Sehingga untuk 

mempertahankan mutu, kualitas, dan kerahasiaan dari produk, langkah-

langkah dalam menjaga Rahasia Dagang dalam memproduksi produk-produk 

perusahaan, yakni sebagai berikut: 

1) Membuat perjanjian kerahasiaan dimana di dalamnya terdapat klausula 

kerahasiaan yang harus ditepati terkait adanya rahasia yang tidak boleh 

disebarluaskan. 

2) Memasang Tulisan Larang Masuk di pintu ruang produksi bagi yang tidak 

berkepentingan. 

3) Membatasi jumlah orang dan divisi terkait yang diperbolehkan masuk ke 

ruangan lab dan produksi barang. 

b. Perlindungan Rahasia Dagang pada Metode Penjualan 

                                                           
53OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 561 
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Selain metode produksi, perusahaan juga harus memperhatikan dan 

melindungi informasi mengenai metode penjualan. Metode penjualan memiliki 

andil yang cukup penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Dengan metode 

penjualan, perusahaan dapat meningkatkan hasil penjualan atau bahkan dapat 

menurunkan hasil penjualan suatu produk. Oleh karena itu, setiap perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya memiliki strategi bisnis tersendiri yang 

dirahasiakan dari umum dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-

produk perusahaan. Informasi rahasia perusahaan mengenai metode penjualan 

dapat berupa informasi yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran, perencanaan 

pemasaran, peramalan penjualan, informasi yang berhubungan dengan konsumen, 

laporan penjualan competitor. 

G. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Berdasarkan UU DTLST yang menjadi payung hukum DTLST di Indonesia, 

pengertian DTLST dibedakan menjadi dua bagian yaitu desain tata letak dan sirkuit 

terpadu. Pasal 1 Ayat (2) UU DTLST menyatakan bahwa desain tata letak diartikan 

sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, 

sekurang–kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian 

atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi 

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit tepadu. PPDTLST 

selanjutnya memberikan pengertian yang serupa untuk desain tata letak pada Pasal 

1 Ayat (2). Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan 

sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat 
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berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen 

aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu 

di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

fungsi elektronik. Pengertian sirkuit terpadu tersebut juga terdapat dalam 

PPDTLST Pasal 1 Ayat (1). 

OK Saidin selanjutnya memberikan pengertian DTLST (integrated circuit) 

adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual 

manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.54 Dengan demikian, yang diberi 

perlindungan adalah DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik. Adami Chazawi 

juga memberikan pengertian DTLST yaitu merupakan bagian dari temuan yang 

didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi 

elektronik sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade 

terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait.55 

Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI menjelaskan bahwa Hak 

DTLST sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 

untuk melaksanakan hak tersebut56. Berdasarkan hal tersebut maka DTLST dapat 

diartikan sebagai hasil kreasi berbahan semikonduktor yang memiliki fungsi 

elektronik dan diberikan dengan hak eksklusif. 

                                                           
54 OK Saidin. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta. Raja Grafindo 

Persada. Hlm: 491. 
55Adami Chazawi. 2007. Tindak Pidana HAKI. Malang. Bayumedia. Hlm: 257.   
56 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. 

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tanggerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm: 44. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu  (DTLST) 

bersumber dari UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(UUDTLST). Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UUDTLST, 

ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan 

melindungi hak DTLST. 

a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup    

perdagangan nasional dan internasional sehingga perlu diciptakan iklim  

yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dibidang desain tata  

letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. 

b. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan    Dunia) 

yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of  Intellectual 

Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No.7 Tahun 

1994. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia perlu memberikan  

perlindungan hukum yang kuat dan pasti untuk menjaga agar pihak yang tidak    

berhak, tidak menyalahgunakan hak DTLST. Selain itu, juga membentuk alur  alih 

teknologi yang sangat penting dalam merangsang aktivitas kreatif pendesain  agar 

selalu menciptakan desain orisinal. Dengan terjamin dan terlaksananya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak pendesain DTLST diharapkan dapat  

memajukan  industri  dan merangsang  minat  peneliti  dan  pendesain untuk  lebih  

kreatif dan secara ekonomis, desaian yang mereka hasilkan dapat memberikan 



85 
 

kontribusi bagi menambah pendapatan bilamana desain mereka digunakan     untuk 

kepentingan industri57. Dengan demikian, hasilnya dapat menarik para investor 

asing untuk masuk ke Indonesia dan yang disebutkan terakhir merupakan   tujuan 

utama dibentuk dan diundangkannya UUDTLST.58 

Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah Layout-Designs 

(Topographies) of Integrated Circuit yang kemudian diterjemahkan dengan 

Layout-Design (Topografi) Rangkaian Elektronik Terpadu atau Desain Tata   Letak 

Sirkuit Terpadu,59 sesuai dengan istilah yang digunakan oleh UUDTLST. Desain 

tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit)  merupakan  bagian  dari temuan yang 

didasarkan pada kreativitas int elektual manusia yang menghasilkan fungsi 

elektromagnetik60 sebagai  penggerak utama kemajuan teknologi dalam    dua 

dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi yang terkait.61 

Tidak semua DTLST menjadi objek yang mendapat perlindungan hukum   

menurut UUDTLST, melainkan hanya DTLST yang ori-sinal. Artinya, DTLST     

basil kreativitas intelektual manusia tersebut merupakan hasil karya mandiri  

pendesain, pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat bukan   

merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain,62 dan bukan tiruan dari   hasil 

karya pendesain lain.63 Meskipun demikian, DTLST hasil kreativitas intelektual 

                                                           
57 H.OK. Saidin, 2002. Aspek Hukum Hak Kekayaan Inteiektual, Penerbit PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 492 
58 Achmad  Zen  Umar  Purba,  2005. Hak  Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Penerbit    

PT Alumni, Bandung, hal. 157 
59 Rachmadi Usman, 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Penerbit PT Alumni, 

Bandung, hal. 462 
60 H.OK. Saidin. op.cit., hal. 491. 
61 Tim  Lindsey dkk, 2006. Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit PT  

Alumni, Bandung,  hal. 225 
62 Lihat Pasal 2 Ayat (2) UUDTLST 
63 Lihat Penjelasan Pasal 2 UUDTLST 
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memenuhi syarat tersebut tidak dapat diberikan hak DTLST apabila bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, 

atau kesusilaan.64  

Subjek hukum yang dapat memperoleh hak DTLST adalah pendesain sendiri 

atau orang yang menerima hak dari pendesain. Apabila pendesain terdiri   atas 

beberapa orang secara Bersama, maka Hak DTLST diberikan kepada mereka secara 

bersamaan pula, kecuali jika diperjanjikan lain65. Dilihat dari sudut   pemegang hak, 

perlindungan hukum terhadap hak DTLST ditujukan untuk melindungi kepentingan 

hukum kepemilikan hak DTLST bagi sendiri, termasuk pihak yang menerima hak 

desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-

perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama segi 

ekonomi secara melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak DTLST dalam 

UUDTLST dilakukan dari sudut hukum perdata dan   pidana. Dari sudut hukum 

perdata, secara formal ditentukan hak mengajukan   gugatan ke pengadilan niaga.66 

Meskipun tidak ada ketentuan ini, gugatan perdata dapat diajukan ke 

Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW Perlindungan hukum yang lebih 

kuat terhadap hak desain industri adalah perlindungan hukum melalui hukum 

pidana. 

                                                           
64 Lihat Pasal 3 UUDTLST 
65 Lihat Pasa15 UUDTLST 
66 Lihat Pasal 30 UUDTLST. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Upaya Kemenkum HAM dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui 

Pendaftaran HAKI 

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dalam hal 

ini merek dagang diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau 

mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada giliranya rasa aman itulah 

kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat 

berkarya guna menghasilkan karya atau temuan temuan berikutnya. Sebaliknya 

dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk 

mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaanya 

dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati 

atau menggunakan atas dasar izin, atau bahkan untuk mengembangkanya, karena 

perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki 

kekayaan tadi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif. 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa 

penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek 

dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi 

Sulawesi Selatan berdasarkan indikator kesadaran hukum bahwa faktor utamanya 

adalah karena kurangan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukum 

terkait hak atas merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum 

pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendaftarkan merek 
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dagangnya diperlukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek 

dagang mereka. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum 

pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum 

Upaya dalam peningkatan kesaradaran hukum masyarakat pelaku usaha 

mikro, kecil dan menengah yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan diberikan pemahaman tentang 

konsekuensi diberlakukannya Undang Undang tentang hak merek terhadap 

penggunaan dan pentingnya merek yang telah didaftarkan.  

2. Regulasi  Pemerintah  Daerah 

Pemerintah  Daerah  harus  membuat  regulasi  untuk  melindungi para 

pengusaha yang tergolong dalam usaha untuk menjaga dan melindungi hak 

kekayaan  intelektual  yang  ada  dan  berkembang  di  masyarakat  terutama  pada  

para pengusaha  dan pengrajin yang tergolong dalam usaha kecil dan memengah. 

3. Melakukan Kerjasama antar Instansi Terkait 

Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kesaradaran 

hukum masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu dengan perlunya 

kerjasama secara baik dan berkesinambungan para pemangku kepentingan seperti 

instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan untuk 

bersama-sama melakukan langkah konkrit dalam meningkatkan kesadaran hukum 
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dalam pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan untuk mendukung 

kesejahteraan masyarakat, mengingat kekayaan intelektual merupakan sesuatu hasil 

pola pikir manusia yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. 

4. Pendampingan Pendaftaran dibidang HAKI 

Dengan adanya pendampingan masyarakat untuk mendaftarakan hak 

kekayaan intelektualnya kepada  Kementerian  hukum  dan  HAM  agar  bisa  terbit  

Sertifikat  hak  Kekayaa intelektual yang berkembang di masyarakat. 

Adapun langkah konkrit dengan bekerja sama yang dapat dilakukan dalam 

upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran merek, 

sebagaimana dikatakan oleh Ibu Feni Feliana selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan 

Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa: 

“Untuk lebih meningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah dalam pendaftaran merek maka perlu adanya kerja sama yang 

serius dan upaya yang serius dari pemerintah secara terus menerus dan 

berkesinambungan dengan cara memantau perkembangan usaha mikro, kecil 

dan menengah di daerahnya yang dapat dilakukan dengan cara: 

a) Melakukan pendataan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

b)  Membuatkan ikon industri daerah yang layak jual agar dapat dipasarkan 

keluar daerah 

c) Memberikan pelatihan bidang teknis, manajemen, hukum dan pemasaran 

serta memfasilitasi perolehan merek terdaftar.”67 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Pengusaha Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan melakukan 

kerjasama antar instansi terkait untuk melakukan langkah yang nyata dan konkrit 

                                                           
67Feni Feliana, Wawancara, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor 

Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Agustus 2023  
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dengan membuat program-program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

yaitu memaksimalkan pelaku usaha jenis usaha mikro, kecil dan menengah dalam 

pendaftaran merek. 

5. Meningkatkan Peran serta Masyarakat 

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha jenis usaha 

mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dapat dilakukam dengan 

meningkatkan peran serta masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Feni 

Feliana selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral 

Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa: 

“Upaya dalam peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah dalam pendaftaran merek seharusnya tidak hanya berfokus pada 

instansi terkait dalam memberikan pemahaman tentang merek, namun perlu 

pula peran serta masyarakat lainnya dengan berbagai latar belakang yang 

mengerti dan memahami tentang merek seperti para mahasiswa ataupun 

lainnya untuk ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya pendaftaran merek.” 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa langkah 

lainnya yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku 

usaha jenis usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek adalah 

dengan peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam upaya 

perlindungan merek, karena masyarakat memiliki dua peran, yaitu sebagai 

penghasil produk dan pengguna produk. Oleh karena itu tingkat partisipasi 

masyarakat terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. 
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Peningkatan peran serta masyarakat merupakan hal yang berkaitan dengan 

pemberdayaan, sebagaimana dikutip dari Anwas dan Oos. M menyatakan bahwa 

konsep pemberdayaan yang tepat adalah dengan konsep partisipatif dengan cara: 

a. Pemetaan potensi wilayah, yang meliputi potensi SDA, SDM, kondisi 

sosial budaya, ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi serta potensi 

perekonomian 

b. Melakukan analisis dari hasil pemetaan potensi untuk menentukan 

beberapa alternatif pengembangan usaha  

c. Analisis kelayakan dari berbagai pilihan usaha yang telah ditetapkan 

sebagai dasar dalam menentukan usaha yang akan dijadikan fokus (usaha 

inti), usaha pendukung, usaha terkait, usaha hulu dan hilir serta lembaga-

lembaga yang akan melakukan support pada pengembangan usaha  

d. Output yang diharapkan dengan konsep ini adalah penyerapan tenaga 

kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan investasi dan 

penurunan angka kemiskinan.68 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa ciri utama 

pemberdayaan masyarakat yakni menitikberatkan pada kebijakan pemegang 

kekuasaaan dalam hal ini pemerintah daerah maupun lembaga dalam mendukung 

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

 

                                                           
68 Anwas dan Oos. M, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. (Alfabeta, Bandung, 

2014), h. 27 
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B. Upaya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian 

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual 

1. Tinjauan umum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Hak Kekayaan Intelektual biasa desebut HKI atau Intellectual Property 

Rights (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya 

intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan 

kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Selama ini 

telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan Negara berkembang dengan 

kepentingan Negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan 

intelektual, termasuk di dalamnya issue mengenai perlindungan traditional 

knowledge dan folklohre. Pada prinsipnya HKI memang berasal dari Negara maju 

yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya di 

Negara berkembang. 

Bagi Negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan 

masuknya penanaman modal asing dan issue alih teknologi. Pada awalnya 

perlindungan HKI di Negara berkembang seperti halnya di Indonesia seakan 

menjadi momok yang dipaksakan, akan tetapi saat ini pemerintah memandang perlu 

untuk merangsang pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya membangun 

IPTEK Indonesia, sehingga diaturlah perundangan di bidang HKI.69 

Telah diketahui hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya dipilah 

menjadi Copyright dan Industrial Property Right. Copyright meliputI hak cipta dan 

                                                           
69Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi. (Mandar Maju, 

Bandung, 2012). h.1 
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hak-hak yang terkait (neighbouring right), serta di lain sisi hak milik industri yakni 

Paten, Merek dan sebagainya. Selama ini masyarakat awam dari tingkat kecil dan 

menengah masih enggan untuk mencari atau mendapatkan perlindungan hukum 

melalui HKI khususnya produsen pada invensi yang berbasis daan berorientasi 

Paten, atau mendaftarkan merek dagangnya. Selain kurangnya sosialisasi HKI 

bahkan mereka belum kenal istilah hukum “Paten” atau cenderung “salah kaprah”, 

dan tidak mengertinya mereka terhadap prosedur pendaftaran, perlindungan dan 

akibat hukumnya. 

Budaya masyarakat yang sangat terbuka dan ramah tamah terhadap 

pendatang (tamu) kadang justru merugikan posisi mereka dalam hal keterbukaan 

informasi mengenai seluk beluk sifat karakteristik teknologi, baik pada produk 

maupun prosesnya, sehingga kadang penemuan belum didaftarkan akan tetapi 

sudah kehilangan unsur kebaruan, bahkan formula kimia sudah dipatenkan pihak 

lain. Informasi ini kemudian bisa ditransfer ke luar negeri dan diwujudkan dalam 

bentuk yang baru, diolah dengan model dan teknologi baru, sehingga dapat 

dipastikan HKI atas invensi yang aslinya dari Indonesia menjadi milik asing.70 

Penegakan hukum HKI di Indonesia, pada umumnya didasarkan pada adanya 

sistem delik aduan, kecuali pada Hak Cipta yang masih menggunakan delik biasa. 

Penegakan hak Kekayaan intelektual adalah jalur hukum yang masih dipakai untuk 

memaksa orang menaati HKI milik orang lain. Penegakan tersebut biasanya 

dilakukan melalui dua cara: pertama, orang berhak menyeret pelanggar ke 

pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran 

                                                           
70Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi, h. 3 
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HKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada kekuasaan apa 

yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang. Biasanya, upaya hukum yang 

dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, 

putusan sela dan lain-lain. Cara kedua, yang bisa dipakai untuk memaksa orang 

supaya menaati HKI adalah melalui Negara. Dibanyak Negara, Negara berhak 

menghukum orang yang melanggar peraturan perundangan dengan menggunakan 

sanksi pidana. Akan tetapi sanksi pidana tersebut jarang dipakai di Negara yang 

menganut sistem Anglo Saxon. Kalau kita membicarakan penegakan biasanya kita 

langsung memilih penegakan hukum secara pidana yakni Negara menggunakan 

sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak orang lain. Meskipun demikian 

di bidang HKI Negara yang sudah maju biasanya menyediakan berbagai macam 

upaya hukum untuk membantu pemegang hak untuk melaksanakan hak yang 

dimilikinya.71 

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi 

ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas 

pada pasar nasional akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas Negara. 

Perubahan pasar di luar batas-batas Negara juga diikuti oleh hak kekayaan 

intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. 

Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga 

hak kekayaan intelektualnya. 

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. 

                                                           
71Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi, h. 18 
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Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui 

penemuan-penemuan (inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art 

and literary work).72 Semakin berkembang kreatifitas seseorang maka semakin 

berkembang juga peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya 

satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang 

muncul dari karya itu, konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bentuk 

penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-

penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), 

terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. 

2. Penyelesaian sengketa nonlitigasi 

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai Alternative 

Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan 

(dissatisfaction) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan 

zwaarwichtig (njelimet-bertele-tele).73 Thornas J.Harron bertutur:74 

“...Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi 

(badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (dissatisfied with 

the judicial system), disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat 

pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a system) 

dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu 

(a waste of time), biaya mahal (very expensive), mempermasalahkan masa 

                                                           
72Yuniar Kurniawaty. “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa 

Kekayaan Intelektual” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. No. 02 (2017) h. 166 Dikutip Melalui 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98 (Diakses 18 September 2023). 
73Sholih Mu’adi, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Letigasi 

Dan Non Letigasi, (Prestasi Putakarya, Jakarta 2010), h. 66 
74Yuniar Kurniawaty. “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa 

Kekayaan Intelektual” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. No. 02 (2017) h. 166 Dikutip Melalui 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98 (Diakses 18 September 2023). 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98
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lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang 

bermusuhan (enemy), melumpuhkan para pihak (paralyze people).” 

Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan res 

judicata (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Robert N. Codey dan O. 

Lee Reed pada karyanya Fundamentals of the Environment Of Business, ternyata 

masyarakat cenderung memilihnya atas alasan “much quicker, no delay, and less 

expensive” dibandingkan jalur litigasi.75 

Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak pada pengertian konseptual yang 

menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-

upaya yang “creative compromise” dan ditempatkan sebagai “the first resort”, 

sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “the last resort”. 

Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat 

digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: 

a. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa 

negosiasi yang bersifat langsung (negotiation simplisiter) maupun 

pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi). 

b. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. 

c. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat 

ad hoc maupun terlembaga. 

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada 

penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui 

                                                           
75M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan Dan Penyelesaiaan 

Sengketa, (Citra Aditya Bakti, Bandung 1997), h. 153  



97 
 

APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik 

perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang HKI 

antara lain sengketa paten, merek, hak cipta juga telah dapat diselesaikan melalui 

APS tersebut. Namun, dalam realitasnya penyelesaian sengketa HKI melalui APS 

tersebut masih saja terkendala sehingga membuat masih banyak para pihak yang 

bersengketa ragu untuk memilih jalur ini. 

3. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute 

Resolution) dalam menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual (KI). 

Menurut IBR Supancana, di antara faktor-faktor yang merupakan kelemahan 

daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu Negara adalah keberadaan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan salah satu faktor yang 

diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman 

modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut menyangkut: 

a. Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan 

arbritase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa 

alternative lainnya; 

b. Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa 

tersebut; 

c. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya yang wajar; 

d. Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan; 

e. Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan 

arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya; 
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f. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.76 

Banyak kasus sengketa dibidang HKI yang diselesaikan melalui jalur 

pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin 

bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada 

kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk 

pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung 

menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time 

consuming proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum.77 Sehingga, para pihak 

yang bersengketa dapat memilih cara lain dalam penyelesaian sengketa yang 

mereka hadapi, apabila jalur litigasi membuat sengketa mereka membutuhkan 

waktu lama yakni dengan Penyelesaian melalui jalur non litigasi atau Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat 

UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya 

disingkat APS) merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di 

luar pengadilan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan 

ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan 

                                                           
76Suprananca, Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di 

Indonesia, (Ghalia Indonesia, Bogor cet. 1). h. 8  
77Dr. Frans Hendra Winarta, Hukum Peneyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia 

Dan Internasional, (Sinar Grafika, Jakarta 2012). h. 9  
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alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian 

Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 

cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Adapun jenis Kekayaan Intelektual dan penyelesaian sengketa alternatif atas 

pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dengan jelas dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Penyelesaian sengketa dibidang Hak Cipta Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) 

Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diketahui 

bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan secara litigasi 

dan nonlitigasi. Selengkapnya mengenai ketentuan Pasal tersebut adalah 

sebagai berikut: Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui 

alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Menurut 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud 

dengan “alternative penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian 

sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi.78 

b. Penyelesaian sengketa dibidang hak kekayaan industri yang meliputi: 

1) Paten, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan 

Niaga , para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau 

                                                           
78Penjelasan atas Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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alternative penyelesaian sengketa” (Pasal 153 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 

2) Merek dan Indikasi Geografis, dimuat dalam Pasal 93 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selain 

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para 

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative 

penyelesaian sengketa; 

3) Desain Industri, penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa desain 

Industri dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tentang Desain Industri Selain penyelesaian gugatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan 

tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa; 

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ketentuan mengenai penyelesaian 

sengketa alternatif dalam gugatan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Selain penyelesaian gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan 

perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 

sengketa; 

5) Rahasia Dagang, berdasarkan Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, diketahui bahwa 

penyelesaian sengketa tentang Rahasia Dagang dapat dilakukan secara 

litigasi dan nonlitigasi. 
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Saat ini arbitrase sudah menjadi model yang banyak diterima oleh kalangan 

dunia industri dan bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Di dunia internasional, 

kita juga tahu bahwa World Intellectual Property Organization (WIPO) telah 

memiliki satu badan arbitrase yang dinamai dengan WIPO Mediation end 

Arbitration Center yang bermarkas di Jenewa, Swiss. 

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan 

dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain : 

a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 

b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 

administratif; 

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai 

masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 

d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan 

melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 

dilaksanakan.79 

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka 

upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian 

sengketa secara litigasi, alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. 

1. Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga 

pengadilan.Dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dapat 

                                                           
79Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif penyelesaian Sengketa. 
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diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar 

yang berbunyi, yaitu: 41 gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan 

merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil 

dan ganti rugi immateriil.Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan 

dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan 

ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, 

sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. 

2. Non Litigasi Sama halnya dengan penyelesaian sengketa paten, penyelesaian 

sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik 

menggunakan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 

84 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa 

selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat 

menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak yakni penyelesaian pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

b. Arbitrase Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara 

penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan 

pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 

(Pasal 1 ayat (1)). 
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Dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut 

hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa. 

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang 

tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa 

(Pactumdecompromittendo ) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat 

para pihak setelah timbul sengketa (Actecompromise). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan dengan jelas dalam pembahasan yang 

merupakan pokok-pokok permasalahan dari skripsi yang penulis susun, dari 

permasalahan tersebut maka disimpulkan : 

1. Adapun upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 

meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran HAKI dengan cara 

menyelenggarakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dengan diberikan 

pemahaman tentang konsekuensi diberlakukannya Undang Undang tentang 

pendaftaran HAKI. Kedua, melakukan Kerjasama antar Instansi Terkait 

sebagai upaya peningkatan kesaradaran hukum masyarakat yaitu perlunya 

kerjasama baik dan berkesinambungan para pemangku kepentingan seperti 

instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Serta meningkatkan 

peran masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan, sebagaimana 

dikutip dari Anwas dan Oos. M menyatakan bahwa konsep pemberdayaan 

yang tepat adalah dengan konsep partisipatif. 

2. Adapun upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 

penyelesaiaan sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat ditempuh melalui 

penyelesaian sengketa yang pertama secara litigasi, merupakan proses 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kedua alternatif penyelesaian 

sengketa, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa   

dan yang terakhir arbitrase, yaitu menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
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Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Arbitrase 

adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa (Pasal 1 ayat 1). 

B. Saran 

Adapun beberapa saran untuk meningkatkan kesadaan Masyarakat terhadap 

peran Kementrian hukum dan hak asasi manusia (KEMENKUMHAM) terhadap 

Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) adalah; 

1. Untuk pelaku usaha sebelum memulai usahanya di harapkan terlebih dahulu 

untuk mempelajari peran KEMENKUM HAM dalam perlindungan HAKI. 

2. Pelaku usaha yang memiliki sengketa Hak Kekayaan Intelektual dengan 

Pelaku Usaha yang lain disarankan untuk mempelajari Undang-Undang 

tentang peneyelesaian sengketa HAKI. 
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