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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt 

yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 

kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktivitas 

sehari-hari dan khususnya kepada penulis yang selalu diberi 

kelancaran untuk menyelesaikan penulisan Buku Analisis 

Real ini. 

Dengan keberadaan buku ini, diharapkan dapat 

membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami 

konsep-konsep Analisis Real. Buku ini disajikan kepada 

pembaca yang telah mempelajari kalkulus, teori himpunan, 

dan barisan elementer. 

Matematika Perguruan Tinggi lebih menekankan pada 

pembentukan pola pikir matematika yaitu logis, kritis, dan 

tegas. Jadi bukan lagi untuk mengasah kemampuan berhitung 

semata atau kemampuan menerapkan konsep ke dalam 

pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan dapat mengasah 

pola pikirnya melalui ketekunan dalam mempelajari langkah 

demi langkah berbagai aksioma, definisi, lemma, maupun 

teorema-teorema yang berkaitan dengan bilangan real.  

Analisis real adalah suatu cabang matematika yang 

merupakan dasar di dalam matematika untuk berfikir formal 

yaitu berfikir secara deduktif aksiomatik. 

Buku ini di tulis berdasarkan pada pengalaman penulis 

mengajar mata kuliah Analisis Real pada Jurusan Matematika 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang 

kemudian dilengkapi dengan beberapa bab dan tambahan 

beberapa definsi dan teorema sehingga terbentuk tulisan 

dalam bentuk buku. Selain itu penulis merasa bahwa buku 

yang membahas Analisis Real hingga saat ini masih cukup 

langkah, khususnya buku-buku yang berbahasa Indonesia. 
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Dalam buku ini dibahas konsep-konsep dari Analisis Real 

yang diharapkan agar pembaca dapat memulai berfikir secara 

deduktif aksiomatik, dalam mempelajari materi-materi yang 

lebih abstrak. 

Buku ini membahas tentang sistem bilangan real, barisan 

bilangan real, limit fungsi dan kekontinuan di R, turunan 

fungsi, Integral Riemann, topologi diruang cartesius, dan 

ruang metrik. Selanjutnya buku yang dihasilkan ini digunakan 

untuk perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan 

Matematika UIN Alauddin Makassar, karena adanya 

keterbatasan referensi.  

Penulis menyadari bahwa buku edisi sebelumnya masih 

ada beberapa kekurangan, oleh karena itu  buku edisi revisi 

ini diterbitkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan 

pada edisi sebelumnya, untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi 

penyempurnaan buku ini dalam edisi yang akan datang. 

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan 

buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi, penulis, 

pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. 

Amiiin. 

 

    Makassar,  Juli 2020 

 

 

 

    Penulis  
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BAB I 
SISTEM BILANGAN REAL 

 

Pada bagian ini dibahas tentang aljabar pada bilangan 

real, sifat urutan pada R, sifat kelengkapan pada R, dan sifat 

Archimedes pada R. 

 

A. Aljabar pada Bilangan Real 

Pada himpunan bilangan real R terdapat dua operasi biner 

yang dilambangkan dengan + dan . dan berturut-turut disebut 

penambahan dan perkalian. Operasi-opersi tersebut 

mempunyai sifat: 

1. Sifat komutatif yaitu a + b = b + a, untuk setiap a, b  R 

2. Sifat assosiatif yaitu (a + b) + c = a + (b + c), untuk setiap a, 

b, c  R 

3. Eksistensi unsur nol. Terdapat unsur nol di R sehingga 0 + 

a = a + 0 = a, untuk setiap a  R 

4. Eksistensi unsur negatif. Untuk setiap a  ℝ, terdapat 

unsur –a  R sehingga a + (-a) = (-a) + a = 0 

5. Sifat komutatif perkalian. a . b = b . a, untuk setiap a, b  R 

6. Sifat assosiatif perkalian. (a . b) c = a (b . c), untuk setiap a, 

b, c  R 

7. Eksistensi unsur satuan di R. Terdapat unsur 1 di ℝ yang 

berbeda dengan nol sehingga 1 . a = a . 1 = a untuk setiap a 

 R 

8. Eksistensi unsur kebalikan. Untuk setiap a  0 di R 

terdapat unsur 
1

𝑎
 di R sehingga a . 

1

𝑎
 = 

1

𝑎
 . a = 1 

9. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. a .(b + c) 

= (a . b) + (a . c) dan (b + c) .a = (b . a) + (c . a) untuk setiap 

a, b, c  R. 
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Teorema 1.1.1 

a. Jika z dan a unsur di R sehingga z + a = a maka z = 0 

b. Jika u dan b  0 unsur di R sehingga u . b = b maka u = 1 

Bukti: 

a. z + a = a 

z + a + (-a)  = a + (-a)     [Tambahkan (-a) pada kedua ruas] 

      z + 0  = 0   [sifat 4] 

   z  = 0   [sifat 3] 

b. u . b = b, karena b  0 maka terdapat 
1

𝑏
  di ℝ, selanjutnya 

kedua ruas kita kalikan dengan 
1

𝑏
 sehingga, 

(u . b). 
1

𝑏
   = (b . 

1

𝑏
) 

u . (b . 
1

𝑏
)  = (b . 

1

𝑏
)   [sifat 6] 

       u . 1   = 1   [sifat 8] 

            u    = 1   [sifat 7] 

 

Teorema 1.1.2 

a. Jika a dan b unsur-unsur di R sehingga a + b = 0, maka b = 

-a 

b. Jika a  0 dan b unsur-unsur di R sehingga a . b = 1, maka b 

=  
1

𝑎
 

Bukti: 

a. a + b = 0 

(-a) + (a + b) = (-a) + 0     [Tambahkan (-a) pada kedua ruas] 

   (-a + a) + b    = -a  [sifat 2 dan sifat 3] 

                0 + b   = -a   [sifat 4] 

                       b   = -a  [sifat 3] 

b. a . b = 1 

Karena a  0, maka terdapat  
1

𝑎
 di R, selanjutnya kedua 

ruas kita kalikan dengan 
1

𝑎
 sehingga 
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1

𝑎
 . (a . b) = 

1

𝑎
 . 1 

(
1

𝑎
 . a) . b = 

1

𝑎
   [Sifat 6 dan sifat 7] 

1 . b = 
1

𝑎
     [sifat 8] 

b = 
1

𝑎
     [sifat 7] 

 

Teorema 1.1.3 

Jika a  R, maka  

a. a . 0 = 0 

b. (-1) . a = -a 

c. –(-a) = a 

d. (-1)(-1) = 1 

Bukti: 

a. a + a .0  = a . 1 + a . 0 

= a (1 + 0) 

= a . 1 

= a 

Selanjutnya: 

(-a) + (a + a . 0) = (-a) + a 

   (-a + a) + a .0  = 0 

              0 + a . 0  = 0 

Jadi a . 0 = 0 

b. (-1) . a + a = (-1) . a + 1 . a 

= (-1 + 1) . a 

= 0 . a 

= 0 

Jadi (-1) . a = -a 

 

c. -(-a) + (-a) = (-1)(-a) + 1.(-a) 

 = (-1 + 1)(-a) 

 = 0 . (-a) 
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 = 0 

Jadi –(-a)   = a  

d. Dari bukti (b) ambil a = -1 maka diperoleh  

(-1) . (-1)  = -(-1) 

= 1 (bukti c) 

 

Teorema 1.1.4 

Misalkan a, b, c unsur-unsur di R 

a. Jika a  0 maka 
1

𝑎
  0 dan 

1

(
1

𝑎
)
 = a 

b. Jika a . b = a . c dan a  0 maka b = c 

c. Jika a . b = 0 maka a = 0 atau b = 0 

Bukti teorema di atas sebagai latihan bagi pembaca. 

 

Bilangan rasional dan bilangan irrasional 

Unsur di R yang dapat ditulis sebagai 
𝑎

𝑏
 dengan a, b 

bilangan bulat, b  0 disebut bilangan rasional. Himpunan 

bilangan rasional dilambangkan dengan Q jadi  

 

Q = {x : 
𝑎

𝑏
| a, b  Z, b  0} 

 

Akan tetapi, tidak semua elemen R merupakan elemen Q, 

seperti √2 yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk 
𝑏

𝑎
. 

Elemen R yang bukan elemen Q disebut bilangan irrasional 

(irrational numbers).  

Akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional 

yang kuadratnya adalah 2. Untuk membuktikannya digunakan 

istilah genap dan ganjil. Suatu bilangan asli disebut genap 

apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2n untuk suatu n  N, 

dan disebut ganjil apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2n 

−1 untuk suatu n  N. 
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Teorema 1.1.5 

Tak ada bilangan rasional t sehingga t2 = 2 

Bukti: 

Andaikan ada t  Q sehingga t2 = 2, maka dapat dipilih p, q 

di Z sehingga (
𝑝

𝑞
)2 = 2 dan (p, q) = 1 karena p2 = 2q2, maka p2 = 

genap. Akibatnya p genap sehingga p = 2m untuk suatu m 

bilangan bulat sehingga 4m2 = 2q2 atau q2 = 2m2, yang berarti 

q2 genap akibatnya q juga genap. Karena p, q keduanya genap, 

maka (p,q) > 1. Ini bertentangan dengan (p,q) = 1. Jadi 

haruslah tak ada bilangan rasional t sehingga t2 = 2. 

 

B. Sifat Urutan pada R  

Pada himpunan bilangan real R, terdapat himpunan tak 

kosong P dari R yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat: 

a. Jika a, b di P maka a + b di P 

b. Jika a, b di P maka ab di P 

c. Jika a di R maka tepat satu pernyataan berikut 

dipenuhi : a di P, a = 0, dan – a di P. Sifat ini sering 

dinamakan sifat trikotomi. 

 

Definisi 1.2.1 

Jika a di P dikatakan bahwa a bilangan real positif dan 

ditulis a > 0. Jika a di P atau 0, dikatakan bahwa a bilangan 

nonnegatif dan ditulis a  0, jika –a di P dikatakan bahwa a 

bilangan real negatif dan ditulis a < 0, jika –a di P atau 0, 

dikatakan bahwa a nonpositif dan ditulis a  0. 
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Definisi 1.2.2 

Misalkan a, b unsur-unsur di R  

a. Jika a – b di P maka kita tulis a > b atau b < a 

b. Jika a – b di P  {0} maka kita tulis a  b atau b  a, 

selanjutnya kita tulis a < b < c yang berarti a < b dan b 

< c. 

 

Teorema 1.2.3 

Misalkan a,b,c unsur-unsur di R  

a. Jika a > b dan b > c maka a > c 

b. Terdapat tepat satu hubungan a < b, a = b, a > b 

c. Jika a  b dan b  a maka a = b 

Bukti: 

a. Diketahui a > b dan b > c, ini berarti a – b, b – c di P. 

Jadi (a – b) + (b – c) di P atau    a – c di P. Dengan kata 

lain a > c 

b. Dengan sifat trikotomi maka terdapat tepat satu 

hubungan a – b di P, a – b = 0, atau –(a – b) = b – a di P 

atau a > b, a = b atau a < b 

c. Andaikan a  b, maka a – b  0 yang berarti a – b di P 

atau –(a – b) = b – a di P. Jadi a > b atau a < b. Ini 

bertentangan dengan hipotesis yaitu a  b dan a  b. 

Jadi haruslah a = b. 

 

Teorema 1.2.4 

Jika a  R dan a  0 maka a2 > 0. 

Bukti: 

Dengan sifat trikotomi maka a  P atau –a  P,  

jika a  P maka a2 = a . a  P 

jika –a  P maka a2 = (-a) . (-a)  P.  

Jadi a2 > 0 
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Teorema 1.2.5 

Misalkan a, b, c, d unsur-unsur di R 

a. Jika a > b maka a + c > b + c 

b. Jika a > b dan c > d maka a + c > b + d 

c. Jika a > b dan c > 0 maka ac > bc 

Jika a > b dan c < 0 maka ac < bc 

d. Jika a > 0 maka 
1

𝑎
 > 0 

Jika a < 0 maka 
1

𝑎
 < 0 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 1.2.6 

Jika a, b di R dan a > b, maka a > 
1

2
 (a + b) > b. 

Bukti: 

Karena a > b maka 2a = a + a > a + b dan a + b > b + b = 2b. 

Jadi 2a > a + b > 2b. 

Selanjutnya karena 2 >0 maka 
1

2
 > 0 dan menurut Teorema 

1.2.5.c kita peroleh: 

a = 
1

2
(2a) > 

1

2
 (a + b) > 

1

2
 (2b) = b. Jadi a > 

1

2
 (a + b) > b. 

 

Teorema 1.2.7 

Jika a  R, a > 0 maka a > 
1

2
a > 0 

Bukti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan 

 

Teorema 1.2.8 

Jika a   R sedemikian sehingga 0 ≤ a <   untuk setiap  > 

0 maka a = 0 

Bukti: 

Andaikan a > 0 maka a >  
𝑎

2
 > 0. Diambil 0 =  

𝑎

2
 (0 adalah 

bilangan real positif tegas), maka a > 0 > 0. Kontradiksi 
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dengan pernyataan 0 ≤ a <   untuk setiap  > 0. Jadi 

pengandaian salah, seharusnya a = 0. 

Perkalian antar dua bilangan positif hasilnya adalah 

positif. Akan tetapi, hasil perkalian yang positif belum tentu 

setiap faktornya positif. 

 

Teorema 1.2.9 

Jika ab > 0, maka berlaku  

i. a > 0 dan b > 0, atau 

ii. a < 0 dan b < 0. 

 

Akibat 1.2.10 

Jika ab < 0, maka berlaku 

i. a < 0 dan b > 0, atau 

ii. a > 0 dan b < 0. 
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Soal Latihan 

 

1. Jika a  R sehingga a . a = a buktikan a = 0 atau a = 1! 

Petunjuk ringkas penyelesaian soal: 

Soal di atas boleh dibuktikan salah satunya saja yaitu a = 0 

atau a = 1.  

Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa, jika a  R 

sehingga a . a = a maka a = 0 atau a = 1. 

Petunjuk: 

Anggap a  0, dengan menggunakan Sifat 8 dalam aljabar 

pada bilangan real terbukti bahwa a.a = a maka a = 1. 

 

2. Jika a  R dan a  0 sehingga ab = ac buktikan b = c! 

Petunjuk ringkas penyelesaian soal: 

Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa jika a  R dan a  

0 sehingga ab = ac maka b = c. 

Petunjuk: 

Diketahui bahwa a  0, maka 
1

𝑎
 ada. Dengan mengalikan 

1

𝑎
 

pada kedua ruas dari ab = ac dan dengan menggunakan 

sifat 6, sifat 7, dan sifat 8 dalam aljabar pada bilangan real 

diperoleh b = c.  

 

3. Jika a  R dan a  0 buktikan a2 > 0! 

Petunjuk ringkas penyelsaian soal: 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika a  R dan a  0 

maka a2 > 0. 

Petunjuk: 

Diketahui a  R dan a  0, dengan menggunakan sifat 

urutan (3) yaitu sifat trikotomi maka a di P atau –a di P. 

Dari sifat ini diperoleh bahwa a2 > 0 
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4. Jika a > b dan c > d buktikan a + c > b + d! 

Petunjuk ringkas penyelesaian soal: 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika a > b dan c > d 

maka a + c > b + d. 

Petunjuk: 

Diketahui a > b dan c > d, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) 

maka a-b di P dan c – d di P. dengan menggunakan sifat 

urutan (1) maka terbukti a + c > b + d.  

 

5. Jika a > b dan c > 0 buktikan ca > cb! 

Petujuk ringkas penyelesaian soal: 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika a > b dan c > 0 

maka ca > cb. 

Petunjuk: 

Diketahui a > b dan c > 0, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) 

maka a – b di P dan c di P. Dengan menggunakan sifat 

urutan (2) maka terbukti ca > cb. 

 

6. Jika a > b dan c < 0 buktikan ca < cb! 

Petujuk ringkas penyelesaian soal: 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa jika a > b dan c < 0 

maka ca < cb. 

Petunjuk: 

Diketahui a > b dan c < 0, berdasarkan definisi 1.2.2 (i) 

maka a – b di P dan -c di P. Dengan menggunakan sifat 

urutan (2) maka terbukti ca < cb. 
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1. Ketaksamaan (Inequalities) 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bagaimana sifat urutan 

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan. 

Perhatikan contoh dibawah ini. 

 

Contoh 1.2.1 

a. Tentukan himpunan A dari bilangan real x sedemikian 

sehingga 2x + 3  6. 

Jawab: 

Diketahui x  A dan 2x + 3  6, maka 

  2x + 3  6  2x  3  x  
3

2
 

Jadi A = {x  R: x  
3

2
} 

b. Diberikan B = {x  R: x2 + x > 2}. Tentukan bentuk lain dari 

B. 

Jawab: 

Diketahui x  B dan x2 + x > 2 atau x2 + x – 2 > 0 atau (x – 

1)(x + 2) > 0. Sehingga diperoleh bahwa  

1) x – 1 > 0 dan x + 2 > 0 diperoleh x > 1 dan x > -2 

yang berarti x > 1 

2) x – 1 < 0 dan x + 2 < 0 diperoleh x < 1 dan x < -2 

yang berarti x < -2 

Jadi himpunannya adalah B = {x  R: x > 1}  {x  R: x < -2} 

 

Teorema 1.2.11 

Jika a  0 dan b  0, maka  

a. a < b  a2 < b2  √𝑎 <  √𝑏  

b. a  b  a2  b2  √𝑎  √𝑏 

 

Teorema 1.2.12 Ketaksamaan Bernoulli 

Jika x > -1 maka (1 + x)n  1 + nx untuk semua n  N 
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Bukti: 

Akan dibuktikan menggunakan induksi matematika. 

Untuk n = 1, maka 

(1 + x)1  1 + 1.x  1 + x  1 + x (pernyataan benar) 

 

Misalkan benar untuk n = k, yaitu (1 + x)k  1 + kx. Akan 

dibuktikan benar untuk n = k + 1, yaitu: 

(1 + x)k + 1 = (1 + x)k (1 + x)  (1 + kx) (1 + x) 

   = 1 + kx + x + kx2 

   = 1 + (k + 1) x + kx2 

 

Karena kx2 > 0, maka (1 + x)k + 1  1 + (k + 1) x, yang berarti 

benar untuk n = k + 1. Jadi, terbukti bahwa (1 + x)n  1 + nx 

untuk semua n  N 

 

Teorema 1.2.13 Ketaksamaan Cauchy 

Jika n  N dan a1, a2, …, an, b1, b2, …, bn  R, maka 

(a1b1 + a2b2 + … + anbn)2  (a12+ a22+ …+ an2) (b12+ b22+ …+ bn2) 

Atau  

(∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

)

2

≤ (∑ 𝑎𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) (∑ 𝑏𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) 

Selanjutnya, jika tidak semua bi = 0 maka 

(∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

)

2

≤ (∑ 𝑎𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) (∑ 𝑏𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) 

 

Jika dan hanya jika terdapat s  R sedemikian hingga a1 = sb1, 

a2 = sb2, …, an = sbn. 

Bukti sebagai latihan. 
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2. Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real 

Dari sifat trikotomi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika 

a R dan a  0, maka a atau –a merupakan bilangan real 

positif. Nilai mutlak dari a  0 didefinisikan sebagai nilai 

positif dari dua bilangan tersebut. 

 

Definisi 1.2.14 

Nilai mutlak (absolute value) dari suatu bilangan real a, 

dinotasikan dengan |a|, didefinisikan sebagai 

  

|𝑎| ≔ {

𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑎 > 0
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑎 = 0

−𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑎 < 0
 

 

Sebagai contoh, |3| = 3 dan |-9| = 9. Dapat dilihat dari 

definisi di atas bahwa |a|  0 untuk semua a  R, dan bahwa 

|a| = 0 jika dan hanya jika a = 0.  

Juga bahwa |-a| = a untuk semua a  R. Berikut ini 

diberikan beberapa sifat nilai mutlak. 

 

Teorema 1.2.15 

(a) |ab| = |a| |b| untuk semua a  R. 

(b) |a|2 = a2 untuk semua a  R. 

(c) Jika c ≥ 0, maka |a| ≤ c jika dan hanya jika –c ≤ a ≤ c. 

(d) -|a| ≤ a ≤ |a| untuk semua a  R. 

Bukti: 

(a) Jika a = b = 0, maka terbukti. Jika a > 0 dan b > 0, maka 

ab > 0, sehingga |ab| = ab = |a||b. Jika a > 0 dan b < 0, 

maka ab < 0, sehingga |ab| = -ab = a(-b) = |a||b|. 

(b) Karena a2 ≥ 0, maka a2= |a2|=|aa| = |a||a|=|a2|. 
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(c) Jika |a| ≤ c, maka diperoleh a ≤ c yang berarti –c ≤ a ≤ c. 

Sebaliknya, jika –c ≤-a ≤ c, maka diperoleh a ≤ c dan –a 

≤ c. Jadi, |a| ≤ c. 

(d) Gunakan langkah yang sama seperti pada (c) dengan 

mengambil c = |a| 

 

Berikut ini diberikan sebuah teorema yang disebut 

dengan Ketaksamaan Segitiga (Triangel Inequality). 

Teorema 1.2.16 (Ketaksamaan Segitiga) 

Jika a, b  R, maka |a + b| ≤ |a| + |b| 

Bukti: 

Dari Teorema 1.2.15 (d), diketahui -|a| ≤ a ≤ |a| dan -|b| ≤ b ≤ 

|b|. Dengan menjumlahkan kedua persamaan diperoleh 

-(|a| + |b|) ≤ a + b ≤ |a| + |b|. 

Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa |a + b| ≤ 

|a| + |b|. 

 

Akibat 1.2.17 

Jika a, b  R, maka  

a. ||a| - |b|| ≤ |a – b| 

b. |a – b| ≤ |a| + |b| 

Bukti: 

a. Tulis a = a – b + b dan masukkan ke dalam Ketaksamaan 

Segitiga. Sehingga |a| = |(a – b) + b| ≤ |a – b| + |b|. 

Kurangkan kedua ruas dengan |b|, diperoleh |a| - |b| ≤ |a – 

b|. Gunakan cara yang sama untuk b = b – a + a, diperoleh 

-|a – b| ≤ |a| - |b|. Kombinasikan kedua ketaksamaan 

tersebut, diperoleh 

  -|a – b| ≤ |a| - |b| ≤ |a – b|. 

Menggunakan Teorema 1.2.15 (c) diperoleh bahwa ||a| - 

|b|| ≤ |a – b| 
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b. Gantilah b pada Ketaksamaan Segitiga dengan –b, sehingga 

diperoleh  

|a – b| ≤ |a| + |-b|. Karena |-b| = b, maka diperoleh  

|a – b| ≤ |a| + |b|. 

 

Ketaksamaan Segitiga di atas dapat diperluas sehingga 

berlaku untuk sebarang bilangan real yang banyaknya 

berhingga. 

 

Akibat 1.2.18 

Jika a1, a2, …, a3 adalah sebarang bilangan real, maka  

|𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛| ≤ |𝑎1| + |𝑎2| + ⋯ + |𝑎𝑛|. 

 

Contoh 1.2.2 

Diberikan fungsi f yang didefinisikan dengan  

f(x) = 
2𝑥2−3𝑥+1

2𝑥−1
 untuk x  [2, 4]. Tentukan konstanta M 

sedemikian sehingga |f(x)| ≤ M, untuk setiap x  [2, 4]. 

Diketahui |f(x)| = 
2𝑥2−3𝑥+1

2𝑥−1
  

|2𝑥2 − 3𝑥 + 1| ≤ |2𝑥2| − |3𝑥| + |1| 

 = 2|𝑥2| + 3|x| + 1 

 = 2|42| + 3|4| + 1 

 = 45 

dan  

|2𝑥 − 1| ≥ ||2𝑥| − |1|| 

   ≥ ||2(2)| − |1|| 

   = 3 

 

Sehingga |f(x)| = 
2𝑥2−3𝑥+1

2𝑥−1
 ≤ 

45

3
. Jadi, dengan mengambil M = 

45

3
, 

didapat |f(x)| ≤ M , untuk setiap x  [2, 4]. 
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3. Garis Bilangan Real (The Real Line) 

Interpretasi geometri yang dikenal di antaranya garis 

bilangan real (real line). Pada garis real, nilai mutlak |a| dari 

suatu elemen a  R adalah jarak a ke 0. Jarak (distance) 

antara elemen a dan b di R adalah |a – b|. Perhatikan gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 1.1 Jarak antara a = -1 dan b = 1 

 

Definisi 1.2.19 

Diberikan a  R dan  > 0. Persekitaran  ( neighborhood) 

dari a didefinisikan sebagai himpunan 

V (a) := {x  R: |x –a| < } = (a - , a + ) 

 

 
Gambar 1.2 Persekitaran V (a) . 

 

Dapat dilihat bahwa x  V(a) jika dan hanya jika a -  < x < 

a + .  
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Teorema 1.2.20 

Diberikan a  R. Jika x berada dalam persekitaran V(a) 

untuk setiap  > 0, maka x=a. 

Bukti: 

Jika x memenuhi |x-a|< untuk setiap  >0, maka 

berdasarkan Teorema 1.2.8 diperoleh bahwa |x-a| = 0, yang 

berakibat x = a. 

 

C. Kelengkapan pada R 

Definisi 1.3.1 

Diberikan subset tak kosong S  R 

1. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas (bounded 

above) jika terdapat suatu bilangan uℝ sedemikian 

hingga s  u untuk semua sS . Setiap bilangan u 

seperti ini disebut dengan batas atas (upper bound) 

dari S 

2. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah (bounded 

below) jika terdapat suatu bilangan w R sedemikian 

hingga w  s untuk semua sS . Setiap bilangan w 

seperti ini disebut dengan batas bawah (lower bound) 

dari S. 

3. Suatu himpunan dikatakan terbatas (bounded) jika 

terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, 

maka dikatakan tidak terbatas (unbounded). 

 

Sebagai contoh, himpunan S := x R: x  3 ini terbatas 

ke atas, sebab bilangan 3 dan sebarang bilangan lebih dari 3 

merupakan batas atas dari S. Himpunan ini tidak mempunyai 

batas bawah, jadi himpunan ini tidak terbatas ke bawah. Jadi, 

S merupakan himpunan yang tidak terbatas 
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Definisi 1.3.2 

Misalkan S  R 

1. Jika S terbatas diatas, maka suatu batas atas dikatakan 

suprimum (batas atas terkecil) dari S jika ia lebih kecil dari 

setiap batas atas yang lain dari S. 

2. Jika S terbatas dibawah, maka suatu batas bawah 

dikatakan infimum (batas bawah terbesar) dari S jika ia 

lebih besar dari setiap batas bawah yang lain dari S. 

Definisi di atas dapat dinyatakan dengan cara lain: 

a. u  R suprimum dari S  R, jika memenuhi dua sifat: 

1) s  u untuk semua s  S 

2) Jika s  v untuk semua s  S maka u  v 

Ditulis u = sup S . 

b. t  R infimum dari S  R, jika memenuhi dua sifat 

berikut: 

1) s  t untuk semua s  S 

2) Jika s  r untuk semua s  S maka t  r. 

Ditulis t = inf S 

 

Jika diberikan suatu himpunan S subset dari R , maka 

hanya terdapat satu supremum, atau supremumnya tunggal. 

Juga dapat ditunjukkan bahwa jika u' adalah sebarang batas 

atas dari suatu himpunan tak kosong S, maka sup S  u' , 

sebab sup S merupakan batas atas terkecil dari S. Suatu subset 

tak kosong S  R  mempunyai empat kemungkinan, yaitu 

a. mempunyai supremum dan infimum, 

b. hanya mempunyai supremum, 

c. hanya mempunyai infimum, 

d. tidak mempunyai infimum dan supremum. 



 

Analisis Real | 19 

Setiap bilangan real aR merupakan batas atas dan 

sekaligus juga merupakan batas bawah himpunan kosong . 

Jadi, himpunan  tidak mempunyai supremum dan infimum. 

 

Teorema 1.3.3 

Suatu batas atas u dari himpunan tak kosong S di R adalah 

supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap  > 0 

terdapat s  S sehingga u -  < s. 

Bukti: 

() Misalkan u batas atas sehingga untuk setiap  > 0, 

terdapat s  S sehingga u -  < s. 

Akan ditunjukkan u = sup S. Misalkan v batas atas dan  

v  u. 

Andaikan v < u, ambil  = u – v > 0, menurut hipotesis, 

maka terdapat s  S sehingga u -  < s. Akibatnya u – (u – v) = 

v < s. Ini suatu kontradiksi bahwa v batas atas, jadi haruslah v 

> u, yang berarti u = batas atas terkecil dari S. Jadi u = sup S. 

() Misalkan u = sup S dan ambil  > 0 sebarang. Karena u 

-  < u, maka u -  bukan batas atas dari S. Ini berarti terdapat 

s  S sehingga u -  < s . 

 

Contoh-contoh: 

1. Jika S1 hanya mempunyai berhingga unsur, maka dapat 

ditunjukkan bahwa S1 mempunyai unsur terbesar u dan 

unsur terkecil v. Maka u = sup S1 dan v = inf S1. Dimana u 

dan v unsur-unsur di S1. 

2. Himpunan S2 = {x  ℝ: 0  x  2}. Himpunan ini 

mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah 

terbesar 0 yang keduanya terletak pada S2. 
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3. Himpunan S3 = {x  ℝ: 0 < x < 2}. Himpunan ini 

mempunyai batas atas terkecil 2 dan batas bawah 

terbesar 0 tetapi keduanya tidak terletak pada S3. 
 

Sifat Lengkap R (Aksioma Suprimum R) 1.3.4 

Jika subset tak kosong S  R terbatas ke atas maka 

suprimumnya ada, yaitu terdapat u  R, sedemikian sehingga 

u = sup S 
 

Akibat 1.3.5 

Jika subset tak kosong S  R terbatas ke bawah, maka 

infimumnya ada, yaitu terdapat wR sedemikian hingga w 

= inf S 

Bukti: 

Misalkan himpunan T terbatas ke bawah, T  R. Dibentuk 

himpunan S = −t : t T , maka S terbatas ke atas dan tidak 

kosong. Menurut Aksioma Supremum, sup S ada, namakan u 

= sup S , maka −u = inf T.  
 

Teorema 1.3.6 

Diberikan subset tak kosong S  R yang terbatas ke atas 

dan sebarang aR . Didefinisikan himpunan a + S := a + s : 

sS , maka berlaku  

sup(a + S ) = a + sup(S ) 

Bukti: 

Jika diberikan u := sup S , maka x  u untuk semua xS , 

sehingga a + x  a + u . Oleh karena itu, a + u merupakan batas 

atas dari himpunan a + S . Akibatnya sup(a + S )  a + u . 

Selanjutnya, misalkan v adalah sebarang batas atas a + S , 

maka a + x  v untuk semua xS . Akibatnya x  v − a untuk 

semua xS , sehingga v − a merupakan batas atas S. Oleh 

karena itu, u = sup S  v − a . Karena v adalah sebarang batas 
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atas a + S , maka dengan mengganti v dengan u = sup S , 

diperoleh a + u  sup(a + S ). Di lain pihak diketahui sup(a + S 

)  a + u . Akibatnya terbukti bahwa  sup(a + S ) = a + u = a 

+ sup S 

 

Teorema 1.3.7 

Diberikan subset tak kosong S  R yang terbatas dan 

sebarang bilangan real a  0 . Didefinisikan himpunan aS 

:= as : sS, maka berlaku 

inf (aS ) = a inf (S ) 

Bukti: 

Tulis u = inf aS dan v = inf S . Akan dibuktikan bahwa u 

= av . Karena u = inf aS, maka u  as , untuk setiap sS . 

Karena v = inf S , maka v  s untuk setiap sS . Akibatnya av 

 as untuk setiap sS . Berarti av merupakan batas bawah aS. 

Karena u batas bawah terbesar aS, maka av  u . Karena u  as 

untuk setiap sS ,maka diperoleh 
𝑢

𝑎
 ≤  s untuk setiap sS 

(sebab a  0 ). Karena v = inf S , maka 
𝑢

𝑎
 ≤ v yang berakibat u 

 av . Di lain pihak diketahui av  u . Akibatnya u = av . Jadi, 

terbukti bahwa inf (aS ) = a inf (S ) 

 

Teorema 1.3.8 

Jika A dan B subset tak kosong R dan memenuhi a  b 

untuk semua a A dan bB , maka sup A  inf B . 

Bukti: 

Diambil sebarang bB , maka a  b untuk semua a A . 

Artinya bahwa b merupakan batas atas A, sehingga sup A  b . 

Selanjutnya, karena berlaku untuk semuabB , maka sup A 

merupakan batas bawah B. Akibatnya diperoleh bahwa sup A 

 inf B . 
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Soal Latihan 

 

1. Misalkan S1 = {x  R: x  0}. Tunjukkan bahwa himpunan 

S1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas 

atas. Tunjukkan inf S! 

Petunjuk bukti: 

Karena x  0, untuk setiap x  S1, maka menurut definisi 0 

adalah salah satu batas bawah ddari S. 

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa 0 = inf S1. 

Misalkan t sebarang batas bawah S1, akan ditunjukkan t ≤ 

0. 

Andaikan t > 0, karena 0  S1 berarti t bukan batas bawah 

S1. Kontradiksi dengan t batas bawah S1.  

Pengandaian t > 0 salah. 

Jadi t ≤ 0. 0 adalah salah satunya batas bawah dari S1, t 

sebarang batas bawah S1 sehingga t ≤ 0 maka menurut 

definisi 0 = inf S1. 

 

2. Misalkan S2 ={x  R; x > 0}. Apakan S2 memiliki batas 

bawah? Tunjukkan pernyataan saudara 

Petunjuk Bukti: 

Karena x > 0, untuk setiap x  S2. 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa 0 = inf S2. 

Andaikan 0 bukan batas bawah dari S2 berarti terdapat s 

 S sehingga s < 0. 

s < 0 maka s S. Kontradiksi dengan s S. 

Jadi pengandaian 0 bukan batas bawah dari S2 adalah 

salah. Jadi 0 batas bawah dari S2. 
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3. Misalkan S3 ={1-(-1)n/n: n  ℕ }. Temukan inf S3 dan sup 

S3. 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan:akan ditentukan inf S3 dan sup S3. 

Penyelesaian:  

Tentukan anggota dari himpunan S3, kemudian 

tentukan inf S3 dan Sup S3. 

 

4.  Misalkan S4 = {x  ℝ : 2  x < 5}. Tentukan suprimum dan 

infimum dari S4. 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: akan ditentukan suprimum dan infimum 

S4. 

Penyelesaian: 

Tentukan batas bawah dan batas atas himpunan S4, 

kemudian tentukan batas atas terkecil dan batas bawah 

terbesarnya.  
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D. Sifat Archimedes pada R 

Perhatikan bilangan asli N. Bilangan asli ini terbatas 

dibawah oleh 1, tetapi tidak terbatas di atas oleh R. Ini berarti 

bahwa jika diberikan sebarang bilangan real x, maka terdapat  

n  N sehingga x < n. 

 

Teorema 1.4.1 (Teorema Archimedes)  

Jika x  R maka terdapat bilangan asli n  N sehingga  

x < n. 

Bukti:  

Ambil sebarang x  R. Andaikan tidak ada n  N 

sedemikian sehingga x < n, maka n  x, untuk setiap n  N. 

Dengan kata lain, x merupakan batas atas N. Jadi N  R, N  , 

dan N terbatas ke atas. Menurut aksioma supremum, maka 

sup N ada, tulis u = sup N. Karena u – 1 < u , maka menurut 

Teorema 1.3.3 terdapat m  N sehingga u – 1 < m. Tetapi 

kemudian u < m + 1 dengan (1 + m)  N. Timbul kontradiksi 

dengan u = sup N, artinya u bukan batas atas dari N. Jadi 

pengandaian salah,yang benar adalah terdapat n  N sehingga 

x < n. 

 

Akibat 1.4.2 

Jika S:= {
1

𝑛
, 𝑛 𝜖 𝑁}, maka inf S = 0 

Bukti: 

Karena S   terbatas ke bawah oleh 0, maka S 

mempunyau infimum, tulis w:= inf S . Jelas bahwa w  0 . 

Untuk sebarang   0 , menggunakan Sifat Archimedes, 

terdapat nℕ sedemikian hingga 
1


 < n akibatnya 

1

𝑛
 < . Oleh 

karena itu 0 ≤ w < 
1

𝑛
 < . Akan tetapi karena  > 0 sebarang, 
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maka berdasarkan Teorema 1.2.8 berakibat bahwa w = 0. 

Terbukti bahwa inf S = 0. 

 

Akibat 1.4.3 

Misalkan y dan z bilangan real positif, maka : 

a. Terdapat n  N sehingga z < ny 

b. Terdapat n  N sehingga 0 < 1/n < y 

c. Terdapat n  N sehingga n – 1  z < n 

Bukti: 

a. Sebut x = 
𝑧

𝑦
 > 0, maka terdapat n  ℕ sehingga  

𝑧

𝑦
 = x < 

n. Oleh karena itu  z < ny. 

b. Dari bukti (a) ambil z = 1, maka 1 < ny untuk suatu n  

ℕ. Akibatnya 
1

𝑛
 < y. Jadi 0 < 

1

𝑛
 < y 

c. Sifat Archimedes menjamin bahwa subset K = {m  N: 

z < m}. Jelas K  . Misalkan n bilangan terkecil dari 

himpunan ini, maka n – 1 bukan anggota himpunan ini, 

sehingga n – 1  z < n.  

 

Eksistensi Bilangan Real dan Densitas Bilangan Rasional 

di R 

Salah satu penggunaan Sifat Supremum adalah dapat 

digunakan untuk memberikan jaminan eksistensi bilangan-

bilangan real. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa ada 

bilangan real positif x sedemikian hingga x2 = 2 . 

 

Teorema 1.4.4 

Ada bilangan real positif x sedemikian hingga x 2= 2 . 

Bukti:  

Dibentuk himpunan S = s R: s  0 dan s2  2. Jelas 

bahwa S   sebab 0S dan 1S. S terbatas ke atas dengan 
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salah satu batas atasnya adalah 2. Jika t  2 ,maka t 2  4 . Jadi, 

t = 2S . Menggunakan Aksioma Supremum, S  ℝ , S  , dan 

S terbatas ke atas, maka S mempunyai supremum. Namakan  x 

= sup S , dengan xℝ. Akan dibuktikan bahwa x2 = 2. 

Andaikan x2  2 , maka x2  2 atau x2  2 . 

 

Kemungkinan I: Untuk x2 2 . 

Karena x2  2 , maka 2 − x2 0 . Karena 
1

𝑛2  
1

𝑛
 maka,  

 (𝑥 +  
1

𝑛
)2 = 𝑥2 +  

2

𝑛
𝑥 +  

1

𝑛2  x2 + 
1

𝑛
 (2x + 1) 

 

Karena 2 – x2 > 0 dan 2x + 1 > 0 maka 
2  −𝑥2

2𝑥+1
 > 0. Menurut sifat 

akibat Archimedes, dapat ditemukan n  N sehingga, 

   
1

𝑛
 < 

2−𝑥2

2𝑥+1
  

Akibatnya, 

   
1

𝑛
 (2x + 1) < 2 – x2 

dan  

   (𝑥 + 
1

𝑛
)2 < x2 + 

1

𝑛
 (2x + 1) = x2 + 2 – x2 = 2 

 

Diperoleh bahwa,  (𝑥 +  
1

𝑛
)2 < 2, yang berarti bahwa 𝑥 +  

1

𝑛
 

 S. Kontradiksi dengan x = sup S. Oleh karena itu tidak 

mungkin x2 < 2.  

 

Kemungkinan II: x2 > 2 

Karena x2 > 2 maka x2 – 2 > 0, Perhatikan bahwa: 

 (𝑥 −  
1

𝑚
)2 = 𝑥2 −  

2

𝑚
𝑥 +  

1

𝑚2 > 𝑥2 −  
2

𝑚
𝑥 

Karena x2 − 2  0 dan 2x  0 , maka dipilih mN sedemikian 

hingga: 

 m > 
2𝑥

𝑥2−2
 atau 

2𝑥

𝑚
<  𝑥2 − 2 
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akibatnya, 

 (𝑥 −  
1

𝑚
)2 > 𝑥2 −  

2

𝑚
𝑥 > x2 – (𝑥2 − 2) = 2 

 

Diperoleh bahwa  (𝑥 −  
1

𝑚
)2 > 2. Berarti 𝑥 −  

1

𝑚
  S, yaitu 𝑥 −

 
1

𝑚
 batas atas. Kontradiksi dengan x = sup S. Oleh karena itu 

tidak mungkin x2 > 2. Jadi pengandaian salah, seharusnya x2 = 

2. 

 

Teorema 1.4.5 (The Density Theorem) 

Jika x dan y bilangan real dengan x < y maka terdapat 

bilangan rasional r sehingga x < r < y. 

Bukti: 

Tanpa mengurangi keumuman (without loss of generality), 

diambil x  0. Menurut sifatArchimedes, terdapat n  N 

sehingga n > 
1

𝑦−𝑥
, jadi ny – nx > 1. 

Karena nx > 0, maka menurut Akibat 1.4.3, terdapat m  N 

sehingga m – 1  nx  m, m ini juga memenuhi m < ny (karena 

m - nx  1< ny – nx atau m < ny).  

Jadi kita peroleh nx < m < ny atau x < 
𝑚

𝑛
 < y. Pilih r = 

𝑚

𝑛
, jadi 

r bilangan rasional dan memenuhi x < r < y. 
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Soal Latihan 

 

1. Jika x, y  R dengan x < y buktikan bahwa ada bilangan 

irrasional r sedemikian sehingga x < r < y! 

Petujuk bukti: 

Permasalahan: akan ditujukkan bahwa x < r < y 

Diketahui x, y  R dengan x < y. 

Dengan menggunakan Teorema Densitas, dan sifat 

bilangan rasional. Akibatnya x < q2 < y dan q2 

merupakan bilangan irrasional. 

 

2. Jika S := {
1

𝑛
: 𝑛 ∈ 𝑁},buktikan inf S = 0! 

Petunjuk bukti: 

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa inf S = 0. 

Karena S   terbatas kebawah oleh 0, makaS 

mempunyai infimum. Di tulis w:= inf S. Jelas w  0. 

Dengan menggunakan sifat Archimedes dan Teorema 

1.2.8 diperoleh bahwa inf S = 0. 

 

3. Jika y > 0, terdapat ny  N, buktikan ny – 1 < y < ny! 

Petunjuk bukti: 

Permasalahan: akan ditunjukkan ny -1 < y < ny. 

Dengan menggunakan sifat Archimedes dan sifat 

urutan. Ey mempunyai elemen yang paling kecil 

dinotasikan dengan ny. Oleh karena itu ny -1 bukan 

elemen Ey. Akibatnya ny -1 < y < ny. 
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BAB II 
BARISAN BILANGAN REAL 

 

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian barisan 

bilangan real. Selanjutnya, dibahas tentang limit dan 

konvergensi dari suatu barisan. Di antaranya adalah Teorema 

Konvergen Monoton, prinsip barisan bagian, dan Kriteria 

Cauchy untuk barisan yang konvergen. 

 

A. Barisan dan Limit Barisan 

Barisan (sequence) pada himpunan S adalah suatu fungsi 

dengan domain ℕ dan mempunyai range dalam S. Pada 

subbab ini akan dibahas mengenai barisan di ℝ dan 

konvergensi dari suatu barisan 

 

Definisi 2.1.1.  

Barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang 

didefinisikan pada himpunan N dengan range dalam R . 

Dengan kata lain, barisan dalam R mengawankan setiap 

bilangan asli n =1, 2,3,... kepada suatu bilangan real. Jika X 

:N→R merupakan barisan, maka biasanya dituliskan dengan 

nilai dari X pada n dengan notasi xn . Barisan sering 

dinotasikan dengan X atau (xn) atau ( xn: n  ℕ) atau { xn }atau 

{ xn}n  1. Apabila diketahui suatu barisan Y, artinya Y = (yk). 

 

Contoh 2.1.1 

1. Barisan (xn) dengan xn = (-1)n adalah barisan -1, 1, -1, 

1, -1,1, …, (-1)n, … 

2. Barisan (xn) dengan xn = 
1

2𝑛 , (
1

2𝑛 , 𝑛 𝜖 ℕ) = 
1

2
, 

1

4
, 

1

8
, …, 

1

2𝑛, 

… 
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3. Barisan konstan (kn), dengan kn, = 2 adalah 2, 2, 2, 2, … 

4. Barisan (
𝑛

𝑛+1
)= 

1

2
, 

2

3
, 

3

4
, …, 

𝑛

𝑛+1
, … 

 

Definisi 2.1.2 

Diberikan barisan bilangan real (xn) dan (yn), dan   ℝ. 

Maka dapat didefinisikan: 

1. (xn)  (yn) = (xn  yn), n  ℕ  

2.  (xn) = ( xn), n  ℕ  

3. (xn) . (yn) = (xn . yn), n  ℕ  

4. 
(𝑥𝑛)

(𝑦𝑛)
= (

𝑥𝑛

𝑦𝑛
), yn  0, n  ℕ  

 

Definisi di atas menyatakan bahwa suku-suku barisan 

baru yang merupakan jumlah dua barisan lainnya dibentuk 

dengan menjumlahkan suku-suku yang berpadanan pada 

kedua barisan lainnya. Untuk barisan-barisan selisih, hasil 

kali dan hasil bagi dua barisan, dikerjakan dengan cara yang 

serupa. Sebagai contoh, jika X = (xn) = (1, 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, …) dan Y = 

(yn) = (0, 
1

2
, 

2

3
, 

3

4
, …) maka X + Y = (1, 1, 1, 1, …), X – Y = (1, 0,- 

1

3
, -

2

4
,…). Contoh lain, Misalkan X, Y suatu barisan 

X = (3, 6, 9, 12, …, 3n, …) 

Y = (1, 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, …,  

1

𝑛
, …) 

Maka, 

X + Y = (4, 
13

2
, 

28

3
, …,  

3𝑛2+1

𝑛
, …) 

X – Y = (4, 
11

2
, 

26

3
, …,  

3𝑛2−1

𝑛
, …) 

X . Y = (3, 3, 3, 3, …, 3, …) 

2X = (6, 12, 18, 24, …, 6n, …) 

 
𝑋

𝑌
  =  (3, 12, 27, 48, …, 3n2, …) 
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Definisi 2.1.3 (Limit Barisan ) 

Diketahui (xn) barisan bilangan real. Suatu bilangan real x 

dikatakan limit barisan (xn) jika untuk setiap  > 0 terdapat 

K()  ℕ sedemikian sehingga untuk setiap n  ℕ dengan n > 

K() berlaku |xn – x| < . 

Jika x adalah limit suatu barisan (xn), maka dikatakan (xn) 

konvergen ke x, atau (xn) mempunyai limit x. Dalam hal ini 

ditulis lim
𝑛→∞

(𝑥𝑛) = x atau lim (xn) = x atau      xn → x. Jika (xn) 

tidak konveren, maka (xn) dikatakan divergen.  

 

Teorema 2.1.4  

Jika barisan (xn) konvergen, maka (xn) memiliki paling 

banyak satu limit (limitnya tunggal). 

Bukti: 

 Andaikan lim
𝑛→∞

(𝑥𝑛) = x’ dan lim
𝑛→∞

(𝑥𝑛) = x” dengan x’  x”. 

Maka untuk sebarang  > 0 terdapat K’ sedemikian sehingga 

|xn – x’| < /2 untuk setiap n  K’, dan terdapat K”  sedemikian 

sehingga |xn – x”| < /2 untuk setiap n  K”. Dipilih K = 

max{K’, K”}. Menggunakan ketaksamaan segitiga, maka untuk       

n  K diperoleh, 

|x’ – x”| = |x’ – xn + xn – x”| 

  = | x’ – xn| + | xn – x”| 

  < /2 + /2 =  

 

Karena berlaku untuk setiap  > 0 , maka x’ – x” = 0 berarti 

x’ = x”. Kontradiksi dengan pengandaian. Jadi terbukti 

limitnya tunggal. 
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Teorema 2.1.5 

Jika (xn) barisan bilangan real dan xℝ, maka empat 

pernyataan berikut ekuivalen. 

1. Barisan (xn) konvergen ke x 

2. Untuk setiap  > 0 terdapat K  ℕ sedemikian 

sehingga untuk setiap n  K berlaku |xn – x| <  

3. Untuk setiap  > 0 terdapat K  ℕ sedemikian 

sehingga untuk setiap n  K berlaku x -  < xn < x +  

4. Untuk setiap persekitaran V(x) dari x, terdapat K  ℕ 

sedemikian sehingga untuk setiap n  K berlaku xn  

V(x). 

Bukti: 

1.  (b) Jelas (definisi) 

2.  (c) |xn – x| <   -  < xn – x <   x -  < xn < x +  

3.  (d) x -  < xn < x +   xn  (x - , x + )  xn  V(x). 

4.   (a) xn  V(x). x -  < xn < x +   |xn – x| < . 

 

Contoh 2.1.2 

1. Tunjukkan bahwa lim
𝑛→∞

1

𝑛
 = 0 

Jawab: 

Akan ditunjukkan bahwa (xn) = (
1

𝑛
) konvergen ke 0, 

yaitu  
1

𝑛
 → 0. Harus dibuktikan bahwa untuk setiap   0 

terdapat K ( )ℕ sedemikian hingga untuk setiap n ℕ 

dengan n  K ( ) berlaku |
1

𝑛
 - 0| < . 

Ambil sebarang   0 , maka 
1


 > 0. Menurut Sifat 

Archimedes, maka terdapat K ( )ℕ sedemikian hingga 
1


 

< K() atau 
1

𝐾()
 < . Akibatnya untuk setiap n  K 

( ) berlaku 
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 |
1

𝑛
 - 0| = |

1

𝑛
| = 

1

𝑛
  

1

𝐾()
<  . Jadi, terbukti bahwa untuk 

setiap   0 terdapat K ( )ℕ sedemikian hingga untuk 

setiap nℕ dengan n  K ( ) berlaku 

|
1

𝑛
 - 0| <  atau lim

𝑛→∞

1

𝑛
 = 0. 

 

2. Tunjukkan bahwa lim
𝑛→∞

1

𝑛2 = 0 

Jawab : 

Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap   0 terdapat K 

( )ℕ sedemikian sehingga untuk setiap nℕ dengan n 

 K ( ) berlaku |
1

𝑛2 - 0| < , Diambil sebarang   0 , maka 

1/2  0, akibatnya 
1

𝜀1/2 > 0. Menurut Sifat Archimedes, 

terdapat K ( )ℕ sedemikian hingga 
1

𝜀1/2 < K ( ) atau 

1

𝐾(𝜀)
<  휀1/2 diperoleh 

1

𝐾(𝜀)2 < . Akibatnya untuk setiap n 

 K ( ) berlaku |
1

𝑛2  - 0| = 
1

𝑛2   
1

𝐾(𝜀)2 < . Jadi, terbukti 

bahwa untuk setiap   0 terdapat K ( )ℕ sedemikian 

hingga untuk setiap nℕ dengan n  K ( ) berlaku |
1

𝑛2 - 0| 

<  atau lim
𝑛→∞

1

𝑛2 = 0.  

 

Contoh 2.1.3 

Tunjukkan bahwa ((-1)n) divergen. 

Jawab :  

Andaikan ((-1)n) konvergen, berarti terdapat bilangan 

real x sehingga untuk setiap   0 terdapat K  ℕ sedemikian 

hingga untuk setiap n  K berlaku |(−1)𝑛 − 𝑥| < 1. Untuk n 

 K dan n genap, maka ((-1)n) = 1, diperoleh 

1 – x| < 1  -1 < 1 – x < 1, 
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yang berakibat x  0 . Untuk n  K dan n ganjil, maka ((-1)n) = 

-1, diperoleh 

|-1 – x| < 1  -1 < -1 – x < 1 

 

yang berakibat x  0 . Timbul kontradiksi, yaitu x  0 dan x 

 0. Jadi pengandaian salah, yang benar ((-1)n) divergen.  

 

Ekor dari Barisan 

Untuk menyelidiki kekonvergenan suatu barisan maka 

cukup memperhatikan ekor dari barisan tersebut, yaitu 

barisan bagian dari barisan tersebut yang dimulai dari suatu 

urutan tertentu.  

 

Definisi 2.1.6 

Misalkan X = (x1, x2, x3, …, xn, …) barisan bilangan real dan 

misalkan M bilangan asli. Maka ekor-M dari X adalah barisan, 

XM = (xM+n :   n ℕ) = (xM + 1, xM + 2, xM + 3, …) 

 

Sebagai contoh, Misalkan X  = (1, 3, 5, 7, …, 2n – 1, …),  maka 

X5 = (11, 13, 15, …, 2n + 9, …). 

 

Teorema 2.1.7  

Diberikan barisan bilangan real X = (xn : n ℕ) dan m  ℕ. 

Maka XM = (xM+n :   n  ℕ)  konvergen jika dan hanya jika X 

konvergen. Dalam hal ini lim Xm = lim X. 

Bukti: 

Perhatikan bahwa untuk sebarang pN, elemen ke-p dari 

Xm adalah elemen ke ( p + m) dari X. Sama halnya, jika q  m, 

maka bentuk elemen ke-q dari  Xm adalah elemen ke- (q 

−m) dari X. Diasumsikan bahwa X konvergen ke x. Diberikan 

sebarang   0 , pada barisan X untuk n  K( ) berlaku |xn 



 

Analisis Real | 35 

− x|  , maka pada Xm  untuk k  K( ) −m berlaku | xk − x|  . 

Dapat diambil  Km() =  K() −m , sehingga Xm  konvergen ke x. 

Sebaliknya, jika pada Xm untuk   k  Km() berlaku  

| xk − x|  , maka pada X untuk n  K( ) + m berlaku |xn − x| 

. Dapat diambil K() = Km() + m. Dengan demikian terbukti 

bahwa X konvergen ke x jika dan hanya jika  Xm konvergen ke 

x 

 

Teorema 2.1.8  

Diberikan barisan bilangan real (xn) dan xℝ. Jika (an) 

adalah suatu barisan bilangan real positif dengan lim (an) = 0 

dan jika untuk c > 0 dan m  ℕ berlaku 

|xn – x| < can untuk semua n  m, 

maka lim (xn) = x. 

Bukti: 

Diambil  > 0, maka 
𝜀

𝑐
 > 0. Karena lim (an) = 0, maka 

terdapat K(휀
𝑐⁄ ) ℕ sedemikian hingga untuk setiap n  K 

(휀
𝑐⁄ ) berlaku |an – 0| < 휀 𝑐⁄ . Akibatnya untuk setiap n  K 

(휀
𝑐⁄ ) berlaku |xn – x|  c |an | < c 휀 𝑐⁄  =  atau |xn – x| < . 

Terbukti bahwa lim (xn) = x.  

 

Contoh 2.1.4  

Jika a > 0, tunjukkan bahwa lim
𝑛→∞

1

1+𝑛𝑎
 = 0 

Jawab: Karena a  0 , maka 0  na 1+ na yang berakibat 

bahwa  

0 < 
1

1+𝑛𝑎
 < 

1

𝑛𝑎
 = 

1

𝑛
 . 

1

𝑎
 untuk setiap n  ℕ. 

Diperoleh 

|
1

1+𝑛𝑎
− 0| = |

1

1+𝑛𝑎
| < 

1

𝑛
 . 

1

𝑎
 = 

1

𝑎
 |

1

𝑛
| untuk setiap nℕ. 
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Karena telah diketahui bahwa lim
𝑛→∞

1

n
 = 0, maka menurut 

Teoema 2.1.8 dan dengan mengambil c = 
1

𝑎
 > 0 berakibat 

bahwa: 

lim
𝑛→∞

1

1+𝑛𝑎
 = 0. 
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Soal Latihan 

 

1. Tuliskan lima bilangan pertama dari barisan (xn) untuk xn 

berikut: 

a. xn := 
(−1)𝑛

𝑛
 

b. xn := 
1

𝑛2+2
 

c. xn : = 
1

𝑛(𝑛+1)
 

d. xn:= 1(-1)n 

Petunjuk penyelesaian: 

Mencari lima bilangan pertama dari barisan (xn) 

 

2. Tentukan rumus ke-n untuk barisan berikut: 

a. 5, 7, 9, 11, … 

b. 
1

2
, -

1

4
, 

1

8
, -

1

16
, … 

Petunjuk penyelesaian:  

Mencari rumus ke-n untuk barisan di atas 

menggunakan rumus suku ke-n. 

 

3. Untuk sebarang bℝ , buktikan bahwa lim (
𝑏

𝑛
)=0 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: Akan dibuktikan bahwa lim (
𝑏

𝑛
) konvergen 

ke 0. 

Dengan menggunakan definisi limit barisan yaitu 

untuk setiap  >0 terdapat K()  N sedemikian sehingga 

untuk setiap n N dengan n  K() berlaku |
𝑏

𝑛
− 0| <  

dan sifat Archimedes. Akibatnya lim (
𝑏

𝑛
)=0. 
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B. Teorema-teorema Limit 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai beberapa 

teorema yang berkaitan dengan limit pada barisan bilangan 

real, seperti barisan terbatas dan kekonvergenan barisan.  

 

Definisi 2.2.1  

Barisan bilangan real X = (xn) dikatakan terbatas jika 

terdapat bilangan real M > 0 sedemikian sehingga |xn|  M 

untuk semua n  ℕ.  

Oleh Karena itu, barisan (xn) terbatas jika dan hanya jika 

himpunan {xn : n  ℕ } merupakan subset terbatas dalam ℝ.  

 

Teorema 2.2.2  

Jika X = (xn) konvergen maka X = (xn) terbatas. 

Bukti:  

Diketahui X = (xn) konvergen, misalkan konvergen ke x. 

Diambil  

 = 1, maka terdapat k  ℕ sedemkian sehingga untuk setiap 

n  K berlaku |xn – x| < 1. Menggunakan akibat Ketaksamaan 

Segitiga, maka |xn| - |x| < 1 atau |xn| < 1 + |x| untuk semua n  

K. Pilih M = sup {x1, x2, …, xk-1, |x| + 1}, maka |xn|  M, untuk 

semua n  ℕ. Jadi terbukti bahwa X = (xn) terbatas.  

 

Teorema 2.2.3  

Jika X = (xn) → x, Y = (yn) → y, dan c  ℝ, maka 

1. X  Y → x + y 

2. X . Y → xy 

3. cX → cx 

Bukti sebagai latihan 
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Teorema 2.2.4  

Jika X = (xn) → x dan Z = (zn) → z  0 untuk semua n  ℕ, 

maka 
𝑋

𝑍
= (

𝑥𝑛

𝑧𝑛
) →

𝑥

𝑧
 

 

Bukti:  

Terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa 
1

𝑍
= (

1

𝑧𝑛
) →

1

𝑧
. 

Diambil  = 
1

2
|𝑧|, maka  > 0. Karena lim(zn) = z, maka 

terdapat K1  ℕ sedemikian sehingga untuk setiap n  K1 

berlaku |zn – z| < . Menggunakan akibat Ketaksamaan 

Segitiga bahwa -  -|zn – z|  |zn| - |z| untuk n  K1 , yang 

berarti 
1

2
|𝑧| = |z| -   |zn| untuk n  K.  

Oleh karena 
1

|𝑧𝑛|
≤

2

|𝑧|
 untuk n  K, maka diperoleh 

 

|
1

𝑧𝑛
−

1

𝑧
| = |

𝑧−𝑧𝑛

𝑧𝑛𝑧
| =

1

|𝑧𝑛𝑧|
≤

2

|𝑧|2
|𝑧 − 𝑧𝑛|. 

 

Selanjutnya, diberikan  > 0, maka terdapat K2  ℕ 

sedemikian sehingga jika n  K2, maka |zn – z| < 
1

2
|𝑧|2. Jika 

diambil K() = max {K1, K2}, maka 

 

|
1

𝑧𝑛
−

1

𝑧
| <  untuk semua n  K(). 

 

Karena berlaku untuk sebarang  >0, maka terbukti bahwa 

lim(
1

𝑧𝑛
)=(

1

𝑧
) atau (

1

𝑧𝑛
) konvergen ke 

1

𝑧
. Menggunkan Teorema 

2.2.3(ii) dan dengan mengambil Y sebagai barisan (
1

𝑧𝑛
), maka 

X . Y = (
𝑥𝑛

𝑧𝑛
) → 𝑥 (

1

𝑧
) =

𝑥

𝑧
. 



 

40 | Analisis Real 

Teorema 2.2.5.  

Jika X = (xn) barisan bilangan real dengan xn  0 untuk 

semua n  ℕ dan (xn) → x, maka x  0. 

Bukti: 

Andaikan  = -x > 0. Karena (xn) → x, maka terdapat K  ℕ 

sedemikian sehingga untuk setiap n  K berlaku 

|xn – x| <   -  < xn – x <  

  x -  < xn < x +   

  x - (-x) < xn < x + (-x) 

  2x < xn < 0 

Kontradiksi dengan pernyataan bahwa xn  0 untuk semua n 

 ℕ. Jadi pengandaian salah, yang benar adalah x  0. 

 

Teorema 2.2.6  

Jika (xn) → x, (yn) → y, dan xn  yn untuk semua n  ℕ, 

maka x  y. 

Bukti:  

Diberikan zn:= yn – xn sehingga Z:= (zn) = Y – X dan zn  0 

untuk semua    n  ℕ. Dengan mengunakan Teorema 2.2.3 

dan Teorema 2.2.5 diperoleh bahwa: 

0  lim Z = lim (yn) – lim (xn) atau lim (xn)  lim(yn). 

Jadi terbukti bahwa x  y. 

 

Teorema 2.2.7  

Jika X = (xn) konvergen ke x dan jika a  xn  b untuk 

semua n  ℕ, maka a  x  b. 

Bukti: 

Definisikan barisan A = (an) = (a, a, a, …) dan B = (bn) = (b, 

b, b, …) maka      an  xn  bn untuk semua n  ℕ . Oleh karena 

itu, lim A = a, lim B = b. Menurut Teorema 2.2.6, diperolah 

bahwa a = lim A  lim X dan lim X  lim B = b. Jadi terbukti a  
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lim X  b atau a  x  b. 

 

Teorema Apit (Sandwich Theorem) 2.2.8 

Diberikan barisan-barisan bilangan real X = (xn) , Y = (yn) 

dan Z = (zn) dengan xn  yn  zn untuk setiap n  N. Jika lim(xn) 

= lim(zn), maka Y = (yn) konvergen dan lim(xn) = lim(yn) = 

lim(zn).  

Bukti: 

Dimisalkan lim(xn) = lim(zn) = v. Jadi untuk setiap bilang 

real  > 0 terdapat bilangan asli K1 dan K2 sehingga: 

untuk n  K1 berlaku |xn – v| <  

untuk n  K1 berlaku |zn – v| <  

 

diambil K = maks {K1, K2}, maka untuk n  K berlaku:  

|xn – v| <  dan |zn – v| <  

 

Karena xn  yn  zn maka xn – v  yn – v  zn – v. 

Jadi untuk n  K berlaku: 

|yn – v|  sup {| xn – v|, |zn – v|} <  

Terbukti barisan (yn) konvergen ke lim (yn) = v 

 

Contoh 2.2.1 

Hitung lim(
sin 𝑛

𝑛
). Karena -1  sin n  1 maka -

1

𝑛
  

sin 𝑛

𝑛
  

1

𝑛
. 

Telah dikerjakan sebelumnya bahwa lim(-
1

𝑛
) = lim(

1

𝑛
) = 0. 

Maka berdasarkan Teorema 2.2.7, lim(
sin 𝑛

𝑛
) = 0. 

 

Teorema 2.2.9 

Jika X = (xn) barisan bilangan real konvergen ke x maka 

barisan (|xn|) konvergen ke |x|. 
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Bukti: 

Diketahui lim(xn) = x. Jadi untuk setiap bilangan  > 0 

terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk n  K 

berlaku |xn – x| < . Tetapi, ||xn| - |x|| < |xn – x| < . 

Jadi ||xn| - |x|| <  untuk semua n  K. Terbukti barisan 

(|xn|) konvergen ke |x| 

 

Teorema 2.2.10 

Diberikan X = (xn) barisan bilangan real dengan xn > 0. Jika  

lim
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
 < 1 maka (xn) konvergen ke 0. 

Bukti sebagai latihan. 
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Soal Latihan 

 

1. Buktikan bahwa barisan (n) divergen! 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa barisan (n) 

divergen. 

Andaikan (n) konvergen, maka menurut Teorema 

2.2.2, barisan (n) terbatas. Ini bertentangan dengan 

Teorema Archimedes. Jadi haruslah (n) divergen. 

 

2. Buktikan lim (
2𝑛+1

𝑛
)= 2. 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa lim (
2n+1

n
)= 2. 

Ambil (xn) = (2,2,2, …) dan (yn) = (
1

n
), maka 

(
2n+1

n
) = (2 + 

1

n
) = (xn) + (yn) 

lim (xn) = 2 dan lim (yn) = 0 

jadi lim (
2𝑛+1

𝑛
)= lim (xn) + lim (yn) 

                     = 2 + 0 = 2 

 

3. Buktikan lim (
2𝑛

𝑛2+1
)= 0 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa lim (
2n

n2+1
)= 0 

lim (
2n

n2+1
)= lim (

2/n

1+
1

n2

). 

Misalkan (xn) = (
2

𝑛
) dan  (zn) = 1 + 

1

𝑛2, 

Maka lim(xn) = 0 dan lim(zn) = 1, zn  0 untuk semua 

n N. Jadi lim (
2𝑛

𝑛2+1
)= lim (

𝑋

𝑍
) = 

lim 𝑋

lim 𝑍
 = 

0

1
 = 0. 
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4. Buktikan 𝑙𝑖𝑚 (
𝑠𝑖𝑛𝑛

𝑛
) = 0. 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa 𝑙𝑖𝑚 (
𝑠𝑖𝑛𝑛

𝑛
) = 0 

Diketahui bahwa -1 ≤ sin x ≤ 1,maka  

 −
1

𝑛
 ≤

𝑠𝑖𝑛𝑛

𝑛
 ≤ 

1

𝑛
  untuk semua n N. 

Lim (-
1

𝑛
) = 0 dan lim (

1

𝑛
) = 0. 

Menurut Teorema Apit, maka (
𝑠𝑖𝑛𝑛

𝑛
) = 0. 
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C. Barisan Monoton 

Berikut ini diberikan pengertian mengenai barisan naik 

dan turun monoton 

 

Definisi 2.3.1  

Diberikan barisan bilangan real X = (xn) 

a.  Barisan X dikatakan naik (increasing) jika xn  xn+1 

untuk semua n  ℕ. 

b. Barisan X dikatakan naik tegas (strictly increasing) 

jika xn < xn+1 untuk semua n  ℕ. 

c. Barisan X dikatakan turun (descreasing) jika xn  xn+1 

untuk semua n  ℕ. 

d. Barisan X dikatakan turun tegas (strictly descreasing) 

jika xn > xn+1 untuk semua n  ℕ. 

 

Definisi 2.3.2  

Barisan X = (xn) dikatakan monoton jika berlaku salah 

satu X naik atau X turun. 

 

Contoh 2.3.1 

1. Barisan berikut ini naik (monoton) 

a. (1, 2, 3, …, n, ..) 

b. (1, 2, 2, 3, 3, 3, …) 

c. (a, a2, a3, …, an, …) jika a > 1 

 

2. Barisan berikut ini turun (monoton) 

a. (1,
1

2
,

1

3
, … ,

1

𝑛
, … ) 

b. (1,
1

2
,

1

22 ,
1

23 ,
1

2𝑛−1 , … ) 

c. (b, b2, b3, …, bn, …) jika  0 < b < 1 
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3. Barisan berikut ini tidak monoton 

a. (+1, -1, +1, …, (-1)n+1, …) 

b. (-1,+2, -3, +4,…) 

 

2.3.3.Teorema Konvergensi Monoton 

a Jika X = (xn) naik (monoton) dan terbatas ke atas, 

maka X = (xn) konvergen dengan  

lim(xn) = sup {xn : n  ℕ } 

b Jika X = (xn) turun (monoton) dan terbatas ke bawah, 

maka X = (xn) konvergen dengan  

lim(xn) = inf {xn : n  ℕ } 

Bukti: 

a. Karena X = (xn) terbatas ke atas, maka terdapat M  ℕ 

sedemikian sehingga xn  M untuk semua n  ℕ. 

Namakan A = {xn : n  ℕ }, maka A  ℝ, terbatas ke 

atas dan tidak kosong. Menurut Sifat kelengkapan R , 

maka supremum A ada, namakan x = sup A. Diambil  

> 0, maka terdapat K  ℕ sedemikian sehingga x -  < 

xk  x. Karena X naik monoton, maka untuk n  K 

berlaku 

x -  < xk  xn  x < x +  

atau 

x -  < xn < x +   |xn – x| <  

Jadi terbukti bahwa X = (xn) konvergen ke x = 

lim(xn) = sup {xn : n  ℕ } 

b. Gunakan cara yang hampir sama dengan pembuktian 

(a). 

 

Contoh 2.3.2  

Diketahui barisan  (𝑦𝑛)  dengan 𝑦1 = 1  dan 𝑦𝑛+1 =

√2 + 𝑦𝑛 , 𝑛 ≥ 1.  Apakah 𝑦𝑛  konvergen? Jika ya, tentukan 
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lim( 𝑦𝑛) 

Jawab.  

Akan ditunjukkan menggunakan induksi bahwa (𝑦𝑛) naik 

monoton. Untuk n = 1, diperoleh 𝑦2 = √2 + 1 = √3 ≥ 1 

(benar). Misalkan benar untuk n = k , yaitu  𝑦𝑘+1 =

√2 + 𝑦𝑘 , 𝑦𝑘+1 ≥ 𝑦𝑘 . Akan dibuktikan benar untuk n = k + 1, 

yaitu 

𝑦𝑘+2 = √2 + 𝑦𝑘+1 ≥ √2 + 𝑦𝑘 = 𝑦𝑘+1 

 

Berarti benar untuk n = k + 1. Jadi, menurut induksi 

(𝑦𝑛) naik monoton. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa (𝑦𝑛) 

terbatas ke atas (oleh 3), yaitu 𝑦𝑛 ≤ 3 untuk semua 𝑛 ∈ ℕ.  

Untuk n = 1 benar, sebab 𝑦1 = 1≤ 3. Misalkan benar untuk 

n = k , yaitu 𝑦𝑘 ≤ 3  Maka 𝑦𝑘+1 = √2 + 𝑦𝑘 ≤ √2 + 3 = √5 ≤

3 yang berarti benar untuk n = k + 1. Jadi, menurut induksi 

terbukti bahwa 𝑦𝑛 ≤ 3, untuk semua 𝑛 ∈ ℕ. Karena (𝑦𝑛) naik 

monoton dan terbatas ke atas, maka menurut Teorema 2.3.4 

barisan (𝑦𝑛)  konvergen. Misalkan 𝑦 =  lim 𝑦𝑛  , maka 

diperoleh 

 

𝑦 = √2 + 𝑦 ⟺ 𝑦2 = 2 + 𝑦 ⟺ 𝑦2 − 𝑦 − 2 = 0 

⟺ (𝑦 − 2)(𝑦 + 1) = 0 

 

Diperoleh y = 2 atau y = -1. Untuk y = -1 jelas tidak mungkin, 

sebab 1 ≤ 𝑦𝑛 ≤ 3 untuk semua 𝑛 ∈ ℕ. Jadi, terbukti bahwa 𝑦𝑛 

konvergen dan lim (𝑦𝑛) = 2 
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D. Barisan Bagian 

Pada bagian ini akan diberikan konsep barisan bagian 

(subsequences) dari suatu barisan bilangan real. 

 

Definisi 2.4.1 

Diberikan barisan bilangan real X = (xn) dan diberikan 

barisan bilangan asli naik tegas n1 < n2 < … < nk < … . Barisan 

X’ = (xnk) dengan  

 

(xnk) = (xn1, xn2, …, xnk, …) 

 

disebut dengan barisan bagian atau sub barisan 

(subsequences) dri X. 

 

Contoh 2.4.1 

Diberikan X:= (
1

1
,

1

2
,

1

3
, … ,

1

𝑛
, … ) 

a. Barisan X1’ = ( 
1

2
,

1

4
, … ,

1

2𝑛
, … )  merupakan barisan 

bagian dari X 

b. Barisan X2’ = ( 
1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, … ) merupakan barisan bagian 

dari X 

c. Barisan X3’ = ( 
1

3
,

1

2
,

1

4
,

1

5
, … ) bukan merupakan barisan 

bagian dari X karena n2 < n1 

 

Teorem 2.4.2  

Jika X = (xn) konvergen ke x, maka setiap barisan bagian X’ 

= (𝑥𝑛𝑘
) dari X juga konvergen ke x. 

Bukti: 

Diambil  > 0. Karena (xn) → x, maka terdapat K()  ℕ 

sedemikian sehingga untuk setiap n  K() berlaku nk  k  
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K(). Sehingga |𝑥𝑛𝑘
 - x| < . 

Terbukti bahwa X’ = (𝑥𝑛𝑘
) konvergen ke x. 

 

Teorema 2.4.3  

Diberikan barisan bilangan real X = (xn), maka pernyataan 

berikut ini ekuivalen. 

a. Barisan X = (xn) tidak konvergen ke x  ℝ  

b. Ada 0 > 0 sedemikian hingga untuk sebarang k  ℕ, 

terdapat nk  ℕ sedemikian hingga nk  k dan |𝑥𝑛𝑘
 - x| 

 0. 

c. Ada 0 > 0 dan suatu barisan bagian X’ = (𝑥𝑛𝑘
) 

sedemikian hingga |𝑥𝑛𝑘
 - x|  0 untuk semua k  ℕ. 

Bukti: 

a.  (ii) tidak konvergen ke x, maka untuk suatu 0 > 0 

tidak mungkin ditemukan k  ℕ sedemikian hingga 

untuk setiap nk  k berlaku |𝑥𝑛𝑘
 - x| < 0. Akibatnya 

tidak benar bahwa untuk setiap k  ℕ, n  k 

memenuhi |𝑥𝑛𝑘
 - x| < 0. Dengan kata lain, untuk setiap 

k  ℕ terdapat nk  ℕ sedemikian hingga nk  k dan 

|𝑥𝑛𝑘
 - x|  0.  

b. (iii) Diberikan 0 > 0 sehingga memenuhi (ii) dan 

diberikan n1  ℕ sedemikian hingga n1  1 dan |𝑥𝑛1
 - 

x|  0. Sedemikian hingga n2 > n1 dan |𝑥𝑛2
 - x|  0. 

Demikian seterusnya sehingga diperoleh suatu 

barisan bagian X’ = (𝑥𝑛𝑘
) sehingga berlaku |𝑥𝑛𝑘

 - x|  

0 untuk semua k  ℕ. 

c. (i) Misalkan X = (xn) mempunyai barisan bagian X’ = 

(𝑥𝑛𝑘
)  yang memenuhi sifat (iii). Maka X tidak 

konvergen ke x, sebab jika konvergen ke x, maka X’ = 
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(𝑥𝑛𝑘
) juga konvergen ke x. Hal ini tidak mungkin, 

sebab X’ = (𝑥𝑛𝑘
) tidak berada dalam persekitaran 

𝑉𝜀0
(𝑥).  

 

Teorema 2.4.4 (Kriterian Divergensi)  

Jika barisan bilangan real X = (xn) memenuhi salah satu 

dari sifat berikut, maka barisan X divergen. 

a. X mempunyai dua barisan bagian konvergen X’ = 

(𝑥𝑛𝑘
) dan X’’ = (𝑥𝑟𝑘

) dengan limit keduanya tidak 

sama. 

b. X tidak terbatas. 

 

Contoh 2.4.2  

Tunjukkan bahwa barisan (1,
1

2
, 3,

1

4
, … ) divergen. 

Jawab : Namakan barisan di atas dengan Y = (yn), dengan 

yn = 
1

𝑛
 jika n genap, dan yn = n jika n ganjil. Jelas bahwa Y tidak 

terbatas. Jadi barisan Y = (yn) divergen. 

 

Teorema 2.4.5 Teorema Barisan Bagian 

Monoton  

Jika X = (xn) barisan bilangan real, maka terdapat barisan 

bagian dari X yang monoton. 

Bukti.  

Pembuktian dibagi menjadi dua kasus, yaitu X 

mempunyai tak hingga banyak puncak, dan X mempunyai 

berhingga banyak puncak. 

Kasus I: X mempunyai tak hingga banyak puncak. Tulis 

semua puncak berurutan naik, yaitu xm1
 , xm2

 , … . . xmk
, … .. 

Maka xm1
≥  xm2

≥ ⋯ . ≥ xmk
, … ..  Oleh karena itu, 

(xmk
) merupakan barisan bagian yang turun (monoton). 
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Kasus II: X mempunyai berhingga banyak puncak. Tulis 

semua puncak berurutan naik, yaitu xm1
 , xm2

 , … . . xmk
, … .. . 

Misalkan 𝑠1 ≔ 𝑚𝑟 + 1  adalah indeks pertama dari puncak 

yang terakhir. Karena  xs1
 bukan puncak, maka terdapat  𝑠2 >

𝑠1 sedemikian hingga xs1
< xs2

. Karena xs2
 bukan puncak, 

maka terdapat 𝑠3 > 𝑠2  sedemikian hingga xs2
< xs3

.. Jika 

proses ini diteruskan, diperoleh barisan bagian xs1
 yang naik 

(monoton). 

 

Teorema 2. 4.6 Teorema Bolzano-Weiertrass  

Setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat 

barisan bagian yang konvergen. 

Bukti.  

Diberikan barisan bilangan real terbatas X = (xn)  . 

Namakan 𝑆 = {xn: n ∈ 𝑁} range barisan, maka S mungkin 

berhingga atau tak berhingga. 

Kasus I: Diketahui S berhingga. Misalkan,  𝑆 =

{x1, x2, … , xt}  maka terdapat m ∈ 𝑁  dengan 1 ≤  𝑚 ≤  𝑡  dan 

barisan (rk ∶ k ∈ N ) dengan r1 < r2 < r3 < ⋯ sehingga xr1
=

xr2
= ⋯ = xm . Hal ini berarti terdapat barisan bagian 

(xr1
: k ∈ N) yang konvergen ke xm 

Kasus II: Karena S tak berhingga dan terbatas, maka S 

mempunyai titik cluster atau titik limit, namakan x titik limit 

S. Misalkan 𝑢𝑘 = (𝑥 −
1

𝑘
, 𝑥 +

1

𝑘
) persekitaran titik x. 

Untuk k = 1, maka terdapat  xr1
∈ S ∩ u1, xr1

≠ x sedemikian 

hingga |xr1
− x| < 1 

Untuk k = 2, maka terdapat  xr2
∈ S ∩ u2, xr2

≠ x sedemikian 

hingga |xr2
− x| <

1

2
 

Untuk k = 3, maka terdapat  xr3
∈ S ∩ u3, xr3

≠ x sedemikian 
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hingga |xr3
− x| <

1

3
 

Demikian seterusnya, sehingga diperoleh: 

Untuk k = n, maka terdapat  xrn
∈ S ∩ un, xrn

≠ x sedemikian 

hingga |xrn
− x| <

1

𝑛
 

Ambil 휀0 > 0 . Menurut Sifat Archimedes, maka terdapat K ∈

N sedemikian hingga 
1

𝐾
< 휀 Maka untuk setiap 𝑛 ≥  𝐾 berlaku 

|xrn
− x| <

1

𝑛
≤

1

𝐾
< 휀.  Terbukti bahwa xrn

 konvergen ke x 

dengan xrn
 barisan bagian (xn) 

 

Teorema 2.4.7  

Diberikan barisan bilangan real terbatas X = (xn)  dan 

diberikan x ∈ 𝑅 yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan 

bagian dari X konvergen ke x. Maka barisan X konvergen ke x. 

Bukti.  

Misalkan 𝑀 >  0 adalah batas dari barisan X sehingga 

|xn| ≤ M untuk semua  n ∈ N. Andaikan X tidak konvergen ke 

x, maka menggunakan Teorema 2.4.3 terdapat 휀0 > 0 dan 

barisan bagian X’ = (𝑥𝑛𝑘
)  sedemikian hingga |𝑥𝑛𝑘

− 𝑥| ≥ 휀0 

untuk semua K ∈ ℕ . Karena X’ barisan bagian dari X, maka M 

juga batas dari X’. MenggunakanTeorema Bolzano-

Weierstrass berakibat bahwa X’memuat barisan bagian X’’. 

Karena X’’ juga barisan bagian dari X, maka X’’uga konvergen 

ke x. Dengan demikian, akan selalu berada dalam 

persekitaran 𝑉𝑒𝑜
(𝑥). Timbul kontradiksi, yang benar adalah X 

selalu konvergen ke x. 
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Soal Latihan 

 

1. Tunjukkan bahwa barisan berikut ini divergen 

a. (1 – (-1)n + 
1

𝑛
) 

b. (sin
𝑛𝜋

4
) 

Petunjuk penyelesaian: 

Untuk  n  N maka diperoleh barisan untuk bagian (a) 

dan (b). Kalau barisannya tidak konvergen ke suatu titik 

maka barisannya divergen. 

 

2. Berikan contoh barisan tak terbatas yang memuat barisan 

bagian konvergen. 

 

3. Tentukan konvergensi dan limit barisan berikut: 

a. ((1 +
1

𝑛2)
2

) 

b. ((1 +
1

𝑛2)
2𝑛2

) 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan mencari nilai limit barisan untuk n  N, kalau 

ada limitnya berarti barisan tersebut konvergen. 

 

4. Buktikan bahwa jika barisan X = (xn) konvergen ke x, 

maka sebarang subbarisan (barisan bagian) dari X 

konvergen ke x! 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: Akan ditunjukkan bahwa sebarang 

subbarisan (barisan bagian) X konvergen ke x. 

Ambil  > 0 sebarang. 

Pilih K  N sehingga |xn – x| <  apabila n  K. 

Karena r1< r2 < r3 < … < rn barisan naik maka rn  n, oleh 
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karena itu jika n  K maka rn   n  K dan berlaku 

|𝑥𝑟𝑛 − 𝑥| < . 

Ini menunjukkan bahwa barisan bagian dari X konvergen 

ke x. 

 

5. Buktikan bahwa lim (bn) = 0 jika dan hanya jika 0 < b < 1. 

Petunjuk penyelesaian: 

Permasalahan: akan ditunjukkan bahwa lim (bn) 

konvergen ke 0. 

Misalkan barisan-barisan (b2n) = ((b2)n), (b2n-1), (bn+2) 

adalah barisan bagian dari (bn).  

Jadi lim (b2n) = lim (b2n-1) = lim (bn+1) = lim (bn) = 0 
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E. Barisan Cauchy 

 

Definisi 2.5.1  

Barisan bilangan real X = (xn) disebut barisan Cauchy jika 

untuk setiap  > 0 terdapat H()  ℕ sedemikian hingga 

untuk setiap n, m  ℕ dengan n, m  H() berlaku |xn – xm| < . 

 

Contoh 2.5.1  

Barisan (
1

𝑛
) merupakan barisan Cauchy. 

Jika diberikan  > 0, dapat dipilih H = H()  ℕ 

sedemikian sehingga H > 
2


. Maka jika n, m  H, diperoleh 

1

𝑛
  

1

𝐻
 

< 


2
 dan dengan cara yang sama diperoleh 

1

𝑚
.< 



2
. Oleh karena 

itu, jika n, m  H(), maka  

 

|
1

𝑛
−

1

𝑚
| ≤

1

𝑛
+

1

𝑚
<



2
 + 



2
 = . 

 

Karena berlaku untuk sebarang  > 0, maka dapat 

disimpulkan bahwa (
1

𝑛
) merupakan barisan Cauchy. 

 

Lemma 2.5.2  

Jika X = (xn) barisan bilangan real yang konvergen, maka X 

merupakan barisan Cauchy. 

Bukti:   

Misalkan x := lim X. Diberikan  > 0, maka terdapat K(
𝜀

2
)  

ℕ sedemikian sehingga jika n  K(
𝜀

2
), maka |xn – x| < 



2
. Oleh 

karena itu, jika H() := K(
𝜀

2
) dan jika n, m  H(), maka 

diperoleh 
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|xn – xm|  = |(xn – x) + (xm – x)| 

= | xn – x|+ |xm – x| 

< 


2
 + 



2
 =  

Karena berlaku untuk sebarang  > 0, maka terbukti 

bahwa (xn) barisan Cauchy. 

 

Teorema 2.5.3  

Jika X = (xn) barisan Cauchy, maka X barisan terbatas. 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 2.5.4 (Kriterian Konvergensi Cauchy)  

Barisan bilangan real X = (xn) konvergen jika dan hanya 

jika X = (xn) barisan Cauchy. 

Bukti:  

 Jelas (Lemma 2.5.2) 

 Diketahui X = (xn) barisan Cauchy. Diambil  > 0, maka 

terdapat  H = H() > 0 sedemikian sehingga untuk setiap n, m 

 ℕ dengan n, m  H berlaku |xn – xm| < 


2
. Karena X barisan 

Cauchy, maka X terbatas, sehingga X memuat barisan bagian 

X’ = (xnk) yang konvergen ke x*. Oleh karena itu terdapat K  

H dengan K  {n1, n2, n3, …} sedemikian hingga |xK – x*| < 


2
. 

Akibatnya untuk m = K diperoleh, 

|xn –x*|  = |xn – xK + xK – x*| 

 |xn – xK| + |xK – x*| 

 < 


2
. + 



2
. =  

 

Karena berlaku untuk sebarang  > 0, maka terbukti bahwa 

barisan X = (xn) konvergen. 
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Contoh 2.5.2 

Misalkan X = (xn) barisan yang didefinisikan sebagai x1 = 

1, x2 = 2 dan xn = 
1

2
(𝑥𝑛−2 + 𝑥𝑛−1) n > 2. 

Dapat ditunjukkan bahwa 1 ≤ xn ≤ 2 untuk semua n  N. 

Permasalahan: 

Akan ditunjukkan bahwa: 

|𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1| = 
1

2𝑛−1, untuk semua n  N. 

|x1 – x2| = |1 – 2| = 1 = 
1

20. Jadi benar untuk n = 1. 

 

Misalkan benar untuk n = k, maka 

 |𝑥𝑘 − 𝑥𝑘+1| =
1

2𝑘−1 

 

Akan dibuktikan bahwa, 

 |𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘+2| =
1

2𝑘 

 |𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘+2| = |𝑥𝑘+1 −
1

2
(𝑥𝑘 + 𝑥𝑘+1)| 

                     = |𝑥𝑘+1 −
1

2
𝑥𝑘 −

1

2
𝑥𝑘+1| 

                     = 
1

2
|𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘|  

                     =  
1

2
|𝑥𝑘  −𝑥𝑘+1| 

                     = 
1

2
 

1

2𝑘−1 =
1

2𝑘  

 

Misalkan m > n 

|xn – xm| ≤ |xn – xn+1| + |xn+1 – xn+2| + …+ |xm-1 –xm| 

             = 
1

2𝑛−1 +  
1

2𝑛 +…+ 
1

2𝑚−2  

            = 
1

2𝑛−1 (1 +
1

2
+

1

4
+ ⋯ +

1

2𝑚−𝑛−1  

            < 
1

2𝑛−2 . 

Ambil  > 0 sebarang. 
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Pilih N0  N sehingga (
1

2
)

𝑁0

<
𝜀

8
, maka jika m,n  N0 

berlaku 

|𝑥𝑁0
− 𝑥𝑚| <

1

2𝑁0−2 = 4 (
1

2
)

𝑁0

< 4
𝜀

8
=

𝜀

2
. 

Dan |𝑥𝑁0−𝑥𝑛
| <  

𝜀

2
 

Sehingga |𝑥𝑛 − 𝑥𝑚| ≤  |𝑥𝑁0−𝑥𝑛
| +  |𝑥𝑁0

− 𝑥𝑚| < 
𝜀

2
 + 

𝜀

2
 = . 

Ini berarti X = (xn) barisan Cauchy. 

 

F. Sifat Barisan Divergen 

Pada bagian ini diberikan beberapa sifat dari suatu 

barisan bilangan real (xn) yang mendekati atau menuju ke  

, yaitu lim(xn) = +  dan lim(xn) = - . Perlu diingat bahwa 

barisan divergen adalah barisan yang tidak konvergen. 

 

Definisi 2.6.1  

Diberikan barisan bilangan real (xn). 

a.  Barisan (xn) dikatakan mendekati + , ditulis lim(xn) = + 

 jika untuk setiap   ℝ terdapat K()  ℕ sedemikian 

sehingga jika n  K() maka xn >  

b. Barisan (xn) dikatakan mendekati - , ditulis lim(xn) = -  

jika untuk setiap   ℝ terdapat K()  ℕ sedemikian 

sehingga jika n  K() maka  

xn <  

 

Barisan (xn) dikatakan divergen proper (tepat/tegas) 

jika lim(xn) = +  atau lim(xn) = - . Berikut ini diberikan 

contoh bahwa lim(n2) = + . 
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Teorema 2.6.2 

Barisan bilangan real monoton merupakan barisan 

divergen proper jika dan hanya jika barisannya tidak 

terbatas. 

a. Jika (xn) barisan naik tak terbatas, maka lim(xn) = +  

b. Jika (xn) barisan turun tak terbatas, maka lim(xn) = -  

Bukti: 

a. Misalkan (xn) barisan naik. Jika (xn) terbatas, maka 

(xn) konvergen. Jika (xn) tidak terbatas, maka untuk 

sebarang    R terdapat n()  ℕ sedemikian 

sehingga  < xn(). Tetapi karena (xn) naik, diperoleh  

< xn untuk semua n  n(). Karena  sebarang, maka 

diperoleh bahwa lim(xn) = + . 

b. Bukti hampir sama dengan (a). 

 

Teorema 2.6.3 

Diberikan barisan bilangan real (xn) dan (yn), dengan  

xn  yn untuk semua n  ℕ. 

a. Jika lim(xn) = +  maka lim(yn) = +  

b. Jika lim(xn) = -  maka lim(yn) = -  

Bukti: 

a. Jika lim(xn) = +  dan jika diberikan   R, maka 

terdapat K()  ℕ sedemikian sehingga jika n  K() 

maka  < xn. Karena diketahui xn  yn untuk semua n  

ℕ, maka  < yn untuk semua n  K(). Karena  

sebarang, maka lim(yn) = +. 

b. Bukti hampir sama dengan (a). 
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Teorema 2.6.4 

Diberikan barisan bilangan real (xn) dan (yn), dan untuk 

suatu L  R, L > 0 diperoleh lim (
𝑥𝑛

𝑦𝑛
) = L, maka lim(xn) = +  

jika dan hanya jika lim(yn) = +  

Bukti: 

Diketahui lim (
𝑥𝑛

𝑦𝑛
) = L, artinya terdapat K  ℕ sedemikian 

sehingga untuk setiap n  K berlaku  

 
1

2
𝐿 <  

𝑥𝑛

𝑦𝑛
<  

3

2
𝐿  

 

Oleh karena itu, diperoleh (
1

2
𝐿 ) yn < xn<( 

3

2
𝐿) yn, untuk semua 

n  K. Sehingga menggunakan Teorema 2.6.3, teorema 

terbukti. 

 

G. Deret Tak Berhingga 

Pada bagian ini akan dibahas deret tak hingga dari 

bilangan real. Deret bilangan real secara formal didefinisikan 

sebagai berikut: 

 

(an) = a1 + a2 + a3 + … 

 

Jika didefinisikan sn = a1 + a2 + a3 + …, maka barisan S = (sn) 

disebut barisan jumlah parsial dari (an), dan bilangan sn 

disebut jumlah parsial ke-n dari an. 

 

Definisi 2.7.1 

Deret (an) dikatakan konvergen ke s jika barisan jumlah 

parsial (sn) konvergen ke s. Jika barisan (sn) tidak konvergen, 

deret (an) dikatakan divergen. Jika barisan (sn) terbatas dan 
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tidak konvergen, deret (an) dikatakan berosilasi dengan 

hingga. 

 

Definisi 2.7.2 

Deret (an) dikatakan konvergen mutlak jika deret (|an|) 

konvergen. Suatu deret dikatakan konvergen bersyarat jika ia 

konvergen tetapi tidak konvergen mutlak. 

 

Contoh 2.7.1 

Perhatikan deret (
1

(𝑛(𝑛+1))
).  

Jumlah parsial sn  = 
1

1.2
+

1

2.3
+ ⋯ +

1

(𝑛(𝑛+1))
 

= (1 - 
1

2
) + (

1

2
 - 

1

3
) + …+ (

1

𝑛
 - 

1

(𝑛+1)
) 

= 1 - 
1

(𝑛+1)
 

Terlihat bahwa barisan jumlah parsial (sn) konvergen ke 

1.jadi deret (
1

(𝑛(𝑛+1))
) konvergen ke 1 (atau mempunyai 

jumlah 1). 

 

Teorema 2.7.3 

a. Jika deret (xn) dan (yn) konvergen maka deret (xn + yn) 

konvergen dan (xn + yn) = (xn) + (yn). Hasil yang sama 

berlaku untuk (xn - yn) 

b. Jika deret (xn) konvergen dan c bilangan real maka deret 

(cxn) konvergen dan (cxn) = c (xn) 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 2.7.4 (Teorema Cauchy) 

Deret (xn) konvergen jika dan hanya jika untuk setiap 

bilangan  > 0 terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua 
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bilangan asli n  k berlaku: 

|xn + 1 + xn + 2 + …+ xn + p| < ,    p = 1, 2, 3, … 

 

Bukti: 

Dimisalkan (sn) barisan jumlah parsial deret ( xn). Deret 

( xn) konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial 

(sn) konvergen. Berdasarkan criteria Cauchy (untuk barisan), 

barisan (sn) konvergen jika dan hanya jika untuk setiap 

bilangan  > 0 terdapat bilangan asli K untuk semua n, m  K 

(sebut m = n + p) berlaku: 

|sm – sn| = |xn + 1 + xn + 2 + …+ xn + p| <  

p = 1, 2, 3, … 

 

Teorema 2.7.5 (The nth Term Test) 

Jika (xn) konvergen maka lim(xn) = 0 

Bukti: 

Ambil p = 1 dalam Teorema 2.7.1. diperoleh: 

|xn+1| <  untuk n  K 

atau  |xn| <  untuk n  K + 1 

jadi lim(xn) = 0. 

lim(xn) = 0 hanyalah syarat perlu agar deret (xn) konvergen, 

artinya jika lim(xn)  0 maka deret (xn) tidak konvergen. 

 

Teorema 2.7.6 

Jika (xn) konvergen mutlak maka ia konvergen. 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 2.7.7 

Diberikan (xn) barisan bilangan real nonnegatif, maka 

deret (xn) konvergen jika dan hanya jika barisan S = (sk) dari 

jumlah parsial terbatas. Dalam hal ini,  
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 ∑ 𝑥𝑛
∞
𝑛=1 = lim(sk) = sup{sk: k  N} 

Bukti: 

Karena xn > 0, maka barisan jumlah parsial S naik 

monoton, yaitu 

s1  s2  …  sk  … 

 

menggunakan Teorema 2.3.4, barisan S = (sk) konvergen jika 

dan hanya jika barisan terbatas, dalam hal ini limitnya sama 

dengan sup{sk}. 

 

Contoh 2.7.2 

Deret ∑
1

𝑛2
∞
𝑛=1  konvergen. 

Karena jumlah parsialnya monoton, maka cukup 

ditunjukkan bahwa barisan bagian (sk) terbatas. Jika k1 := 21 -

1 = 1, maka sk1 = 1. Jika k2 := 22 – 1 = 3, maka 

 

sk2 = 
1

1
+ (

1

22 +
1

32) < 1 +
2

22 = 1 +
1

2
 

 

dan jika k3 := 23 – 1 = 7, maka diperoleh 

 

sk2 = 𝑠𝑘2 + (
1

42 +
1

52 +
1

62 +
1

72) < 𝑠𝑘2 +
4

42 < 1 +
1

2
+

1

22. 

 

menggunakan induksi matematik, diperoleh bahwa jika kj := 

2j – 1, maka 

  0 < skj < 1 +
1

2
+ (

1

2
)

2
+ ⋯ + (

1

2
)

𝑗−1
. 

 

Karena ruas kanan merupakan jumlahan parsial dari deret 

geometri dengan r = 
1

2
, maka lim(sk) = 

1

(1−
1

2
)
 = 2. Jadi deret 

∑
1

𝑛2
∞
𝑛=1  konvergen. 
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Teorema 2.7.8 Comparison Test 

Diberikn barisan-barisan bilangan real positif X = (xn) dan 

Y = (yn) dan untuk suatu bilangan asli n0 berlaku: 

xn  yn untuk n  n0. 

Jika yn konvergen maka xn konvergen 

 

Bukti: 

Jika yn konvergen maka untuk setiap bilangan  > 0 

dapat dipilih bilangan asli K  n0 sehingga untuk semua m  n 

 K berlaku: 

yn+1 + yn+2 + …+ ym <  

karena xn+1 + xn+2 + …+ xm < yn+1 + yn+2 + …+ ym 

maka xn+1 + xn+2 + …+ xm <  untuk m  n  K 

terbukti deret (xn) konvergen. 

 

Teorema 2.7.9 Limit Comparison Test 

Diberikan barisan-barisan bilangan real positif X = (xn) 

dan Y = (yn). 

a. Jika berlaku lim(
𝑥𝑛

𝑦𝑛
)  0 maka (xn) konvergen jika dan 

hanya jika (yn) konvergen. 

b. Jika lim(
𝑥𝑛

𝑦𝑛
) = 0 dan (yn) konvergen maka (xn) 

konvergen. 

Bukti sebagai latihan. 

 

Teorema 2.7.10 Root Test (Uji Akar) 

Diberikan X = (xn) barisan bilangan real 

a. Jika terdapat bilangan real positif r < 1 dan bilangan asli K 

sehingga: 

|xn|1/n  r untuk n  K 

maka (xn) konvergen mutlak. 
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b. Jika terdapat bilangan real r > 1 dan bilangan asli K 

sehingga  

|xn|1/n  r untuk n  K 

maka (xn) divergen. 

Bukti sebagai latihan. 

 

Teorema Akibat 2.7.11 

Jika 0 < r < 1 dan barisan X = (xn) memenuhi |xn|1/n  r, n  

K untuk suatu bilangan asli K, maka jumlah parsial sn, dan 

jumlah s = (xn) n  K memenuhi: 

  |s – sn|  rn + 1/(1- r) untuk n  K. 

 

Bukti: 

Diambil m  n  K, maka: 

|sm – sn| = |xn+1 + xn+2 + …+ xm|  | xn+1 | +| xn+2 |+ …+ |xm| 

  rn+1 + rn+2 + …+ rm < rn+1/(1 - r) 

Selanjutnya diambil limit untuk m → , maka: 

|s – sn|  rn + 1/(1- r). 

 

Teorema Akibat 2.7.12 

Diberikan barisan bilangan real X = (xn). Jika r = 

lim(|xn|)1/n ada maka (xn) konvergen mutlak bila r < 1 dan 

(xn) divergen bila r > 1.  

Bukti: 

Jika r = lim(|xn|)1/n < 1 maka dapat dipilih bilangan real 0 

< r1 < 1 dan bilangan asli K sehingga (|xn|)1/n < r1 untuk n  K. 

Menurut teorema root test, deret (xn) konvergen mutlak. 

Selanjutnya jika r = lim(|xn|)1/n > 1 maka dapat dipilih 

bilangan real r2 > 1 dan bilangan asli N sehingga (|xn|)1/n < r2 

untuk n  N. Menurut teorema root test, deret (xn) divergen. 
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Teorema 2.7.13 Ratio Test (Uji Rasio) 

Diberikan barisan bilangan real tak nol X = (xn). 

a. Jika terdapat bilangan 0  r < 1 dan bilangan asli K 

sehingga  

|xn + 1 |  r |xn| 

untuk n  K maka deret (xn) konvergen mutlak 

b. Jika r  1 dan |xn + 1 |  r |xn| untuk n  K maka deret (xn) 

divergen. 

Bukti sebagai latihan. 

 

Teorema 2.7.14 (Tes Perbandingan Limit) 

Misalkan X = (xn) barisan positif naik tegas dan misalkan 

limit berikut ada dalam R, yaitu 

 

r: = lim (
𝑥𝑛

𝑦𝑛
). 

 

a. Jika r  0 maka ∑ 𝑥𝑛 konvergen jika dan hanya jika ∑ 𝑦𝑛 

konvergen 

b. Jika r = 0 maka ∑ 𝑦𝑛 konvergen jika dan hanya jika ∑ 𝑥𝑛 

konvergen 

 

Bukti: 

a. Diketahui r: = lim (
𝑥𝑛

𝑦𝑛
) maka terdapat K  N sedemikian 

sehingga untuk n  K berlaku 
1

2
r ≤ 

𝑥𝑛

𝑦𝑛
 ≤ 2r, sehingga 

diperoleh 

( 
1

2
r ) yn ≤ 𝑥𝑛  ≤ (2r) yn. 

Dengan menggunakan tes perbandingan (comparison 

test) dua kali, maka pernyataan (a) terbukti. 

b. Jika r = 0, maka terdapat K  N sedemikian sehingga 
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untuk n  K berlaku 0 < xn ≤ yn. Dengan menggunakan 

teorema tes perbandingan (comparison test) maka 

pernyataan (b) terbukti. 

 

Contoh 2.7.3 

Deret ∑
1

𝑛2+𝑛
∞
𝑛=1  konvergen 

Diketahui ketaksamaan berikut benar 

 

0 < 
1

𝑛2+𝑛
≤ 

1

𝑛2, untuk n  N 

 

Karena telah diketahui bahwa deret ∑
1

𝑛2
∞
𝑛=1  konvergen, maka 

dengan menggunakan tes perbandingan (comparison test) 

diperoleh deret ∑
1

𝑛2+𝑛
∞
𝑛=1  konvergen. 
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BAB III 
LIMIT DAN KEKONTINUAN DI R 

 

Pada bab ini dibahas mengenai konsep dasar limit fungsi 

dan limit sepihak. Selanjutnya, dibahas tentang konsep dasar 

fungsi kontinu, kekontinuan sepihak dan kekontinuan pada 

selang. 

 

A. Limit fungsi di suatu titik 

Misalkan a  R dan f suatu fungsi bernilai real dengan 

daerah asal yang memuat semua titik pada interval buka 

 (a – h, a + h) kecuali hanya di titik a sendiri. 

 

Definisi 3.1.1 

Dikatakan bahwa f(x) mendekati L (dimana L  R) apabila 

x mendekati a, jika diberikan  > 0 terdapat  > 0 sehingga 

|f(x) – L| <  bila 0 < |x – a| < . 

Dalam hal ini ditulis, lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 atau f(x) → L bila  

x → a. Perhatikan gambar berikut 

 

 
Gambar 3.1  𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝒄
𝒇(𝒙) = 𝑳 
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Gambar 3.2 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟒

𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟏 = 𝟑 

 

Contoh 3.1.1 

1. Tunjukkan bahwa , lim
𝑥→2

𝑥2 = 4. 

Jawab:  

Analisis pendahuluan: 

|x2 – 4| = |x + 2| |x – 2| 

Disini kita harus menentukan berapa besar |x + 2|, untuk 

itu dipilih   1, maka |x – 2| < 1 atau x  (1, 3). 

Jadi |x + 2| < 5 apabila |x – 2| <   1. Oleh karena itu, 

|x2 – 4| = |x + 2| |x – 2| < 5 apabila 0 < |x – 2| <  

Analisis Formal: 

Ambil  > 0 sebarang. Pilih  = min{1, 
ε

5
}. Maka jika 0 < 

|x – 2| <  diperoleh, 

|x2 – 4| = |x + 2| |x – 2| < 5   

Ini menunukkan bahwa lim
x→2

x2 = 4. 

 

2. Tunjukkan bahwa lim
𝑥→3

(𝑥2 + 2𝑥) = 15 

Jawab: 

Analisis pendahuluan: 

|x2 + 2x – 15| = |(x + 5) (x – 3)| 

Y 

Lim f(x) = 3 

 X 

y = f(x)  

f(x) = 
1

2
𝑥 + 1 

4 



 

Analisis Real | 71 

= |x + 5| |x – 3| 

Untuk   1, |x – 3| < 1 atau x  (2, 4). 

Jadi |x + 5| < 9 apabila |x – 3| <   1. Oleh karena itu, 

|x2 + 2x – 15| = |x + 5| |x – 3| < 9 apabila 0 < |x – 3| <  

Analisis Formal: 

Ambil  > 0 sebarang. Pilih  = min{1, 
𝜀

9
}. Maka jika 0 < |x – 

3| <  diperoleh, 

|x2 + 2x – 15| = |x + 5| |x – 3| < 9   

Ini menunjukkan bahwa lim
𝑥→3

(𝑥2 + 2𝑥) = 15. 

 

Teorema 3.1.2 

Misalkan  lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 dan  lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝑀 maka f(x) + g(x) 

mempunyai limit dan  lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥))  = 𝐿 + 𝑀 

Bukti: 

Ambil  > 0 sebarang. Karena  lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿, maka terdapat 𝛿1 

> 0 sehingga |𝑓(𝑥) −  𝐿| <
𝜀

2
 apabila 0 < |x –a| < 𝛿1. Karena 

lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝑀, maka terdapat 𝛿2 > 0 sehingga |𝑔(𝑥) −  𝑀| <
𝜀

2
 

apabila 0 < |x – a| < 𝛿2. Pilih = min{1, 2}, maka untuk 0 < |x – 

a| <  dipenuhi, 

|𝑓(𝑥) −  𝐿| <
𝜀

2
 dan |𝑔(𝑥) −  𝑀| <

𝜀

2
 

Akibatnya  

|(f(x) + g(x)) – (L + M)| = |(𝑓(𝑥) −  𝐿) −  (𝑔(𝑥) − 𝑀)| 

 |𝑓(𝑥) −  𝐿| - |𝑔(𝑥) −  𝑀| 

< 
𝜀

2
 + 

𝜀

2
 =  

Karena  > 0 sebarang, maka lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)  = 𝐿 + 𝑀 

 

Teorema 3.1.3 

Misalkan lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 dan lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝑀 maka: 
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a. lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)) = 𝐿 − 𝑀  

b. lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥)) = 𝐿. 𝑀  

c. Jika M  0, maka lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝐿

𝑀
 

Bukti sebagai latihan 

 

Definisi 3.1.4 

Dikatakan bahwa f(x) mendekati L apabila x mendekati 

takhingga, jika diberikan  > 0, terdapat M  ℝ sehingga 

|𝑓(𝑥) −  𝐿| <   apabila x  M. 

 

Contoh 3.1.2 

Jika f(x) = 
1

𝑥
+  1, maka lim

𝑥→∞
𝑓(𝑥) = 1.  

Jawab : 

Ambil  > 0 sebarang 

Pilih M > 
1

ε
, maka untuk x  M dipenuhi 

|𝑓(𝑥) −  1|  = |
1

𝑥
+ 1 − 1| 

  = |
1

x
| 

   |
1

𝑀
| <  

Ini menunjukkan bahwa lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 1 

 

Definisi 3.1.5 

Dikatakan bahwa f(x) mendekati L apabila x mendekati a 

dari kanan. Jika diberikan  > 0, terdapat  > 0 sehingga 

|𝑓(𝑥) −  𝐿| <   apabila 0 < x – a < . 

Dengan cara yang sama, dikatakan bahwa f(x) mendekati 

L apabila x mendekati a dari kiri, jika diberikan  > 0, terdapat 

 > 0 sehingga |𝑓(𝑥) −  𝐿| <   apabila 0 < a – x < .  



 

Analisis Real | 73 

Untuk yang pertama biasa kita tulis lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) = 𝐿 dan 

yang kedua kita tulis lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = 𝐿. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 jika dan hanya jika lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) =

 lim
𝑥→𝑎−

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

Contoh 3.1.3 

Hitung lim
𝑥→2

𝑥|𝑥 − 2| jika ada. 

Jawab:  

x |x - 2| = {
𝑥(𝑥 − 2), 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 ≥ 2

−𝑥(𝑥 − 2), 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < 2
 

maka,  

 lim
2+

𝑥|𝑥 − 2| = lim
2+

𝑥(𝑥 − 2) = 2(2 – 2) = 0 

 lim
2−

𝑥|𝑥 − 2| = lim
2−

−𝑥(𝑥 − 2) = -2(2 – 2) = 0 

Karena lim
2+

𝑥|𝑥 − 2| = lim
2−

𝑥|𝑥 − 2| berarti lim
𝑥→2

𝑥|𝑥 − 2| ada dan 

sama dengan nol. 
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Soal Latihan 

 

1. Buktikan limit berikut dengan menggunakan definisi limit 

di satu titik. 

a. lim
𝑥→1

(5𝑥 − 3) = 2 

b. lim
𝑥→2

𝑥2 = 4 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menggunakan definisi limit yaitu dikatakan 

bahwa f(x) mendekati L (dimana L  R) apabila x 

mendekati a, jika diberikan  > 0 terdapat  > 0 sehingga 

|f(x) – L| <  bila 0 < |x – a| < . 

 

2. Hitunglah: 

a. lim
𝑥→2

(𝑥2 + 4) 

b. lim
𝑥→4

𝑥2−16

𝑥−4
 

Petunjuk penyelesaian: 

a. Dengan mensubtitusi x = 2 ke lim(x2 + 4) maka akan 

diperoleh nilai dari lim
𝑥→2

(𝑥2 + 4) 

b. Dengan menfaktorkan x2 – 16, kemudian  mensubtitusi 

x = 4 ke lim(x + 4), maka akan diperoleh nilai dari 

lim
𝑥→4

𝑥2−16

𝑥−4
 

 

3. Jika f(x) = {
𝑥2, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥  2

8 − 𝑥2, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 2
, hitunglah: 

a. lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥)  

b. lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) 

c. lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) jika ada 

Petunjuk penyelesaian: 
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Dengan menentukan lim f(x) yang didekati dari kiri atau 

lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) , dan lim f(x) yang didekati dari kanan atau 

lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥), maka akan diperoleh lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) jika ada 

4. Jika f(x) = 3 + |2x – 4|, hitunglah: 

a. lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) 

b. lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) 

c. lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) jika ada 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menentukan lim f(x) yang didekati dari kiri atau 

lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) , dan lim f(x) yang didekati dari kanan atau 

lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥), maka akan diperoleh lim
𝑥→2

𝑓(𝑥) jika ada 

 

5. Diberikan fungsi f dengan f(x) = 2|𝑥 + 3| −
𝑥+3

|𝑥+3|
. Tuliskan f 

dalam bentuk tanpa nilai mutlak, kemudian selidiki 

apakah lim
𝑥→3

𝑓(𝑥) ada!.  

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menyelidiki lim f(x) untuk x → 3- dan lim f(x) 

untuk x → 3+, maka akan diperoleh lim f(x) untuk x → 3.  
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B. Perluasan Konsep Limit 

Pada kondisi tertentu, mungkin suatu fungsi tidak 

memiliki limit di suatu titik tertentu, akan tetapi apabila 

fungsi tersebut dibatasi pada himpunan semestanya, maka 

fungsi tersebut memiliki limit. Contoh pada fungsi signum 

yaitu, 

s(x)  = sgn(x) dimana: 

s(x)  = -1, x < 0 

s(x)  = 0, x = 0 

s(x)  = 1, x > 0 

 

Fungsi tersebut tidak mempunyai limit di x = 0, tetapi jika 

dibatasi daerah asalnya pada P = (0, ), maka fungsi s(x) 

mempunyai limit di x = 0. Demikian pula jika dibatasi daerah 

asalnya pada N = (-, 0) fungsi s(x) juga mempunyai limit di x 

= 0. Oleh karena itu, limit s(x) di x = 0 adalah 1 dan biasa 

disebut limit kanan dari s(x) di x = 0, dan selanjutnya, limit 

s(x) di x = 0 adalah -1 dan biasa disebut limit kiri dari s(x) di x 

= 0. 

 

Definisi 3.2.1 

Misalkan A  R, f : A → R. 

1. Jika cR titik kumpul dari A  (c , ) = { xA : x > c }, 

maka kita katakan bahwa L limit kanan dari f di c jika 

untuk setiap  > 0, terdapat >0 sehingga | f(x) – L| <  

apabila 0 < x-c < , xA dan kita tulis : 

Lxf
cx

Lim
=

→ +
)(

 

2. Jika cR titik kumpul dari A  (- , c) = { xA : x < c }, 

maka kita katakana bahwa L limit kiri dari f di c jika untuk 
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setiap  > 0, terdapat >0 sehingga | f(x) – L| <  apabila 0 

< c-x < , xA dan kita tulis : 

Lxf
cx

Lim
=

→ −
)(

 

 

Contoh 3.2.1 

1. f(x) = sgn (x)  

 lim

𝑥→0
+

𝑓(𝑥) = 1 dan  lim

𝑥→0
−

𝑓(𝑥) = −1 

 

 
 

2. f(x) = 𝑒
1

𝑥  

 
 

 lim

𝑥→0
+

𝑓(𝑥) =    dan lim

𝑥→0
−

𝑓(𝑥) =  0 . 

 

 

1

1 

0

1 
-1 

1 
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3. f(x) = 
1

𝑒
1

𝑥⁄   +1
 

 
lim

𝑥→0
+

𝑓(𝑥) =    dan lim

𝑥→0
−

𝑓(𝑥) =  1 

 

Teorema 3.2.2 

Misalkan A  R, RAf →: . Misalkan c  R titik kumpul dari 

A }:{),( cxAxc = , maka: 

1. lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) = L  R jika dan hanya jika 

2. Untuk setiap barisan (xn ) konvergen ke c sehingga xn 

 A dan xn  c Nn  , maka barisan (f(xn)) 

konvergen ke L  R. 

Bukti : 

Misalkan  lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

Ambil 0 sebarang dan (xn ) barisan di A ),(  c

konvergen ke c. 

Pilih 0  sehingga | f(x) – L |<  apabila − cx0 . 

Karena (xn ) konvergen ke c, maka terdapat n0  N, sehingga 

− cxn0  apabila 0nn  . Oleh karena itu | f(xn) – L |<  

1/2 

1 
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apabila 0nn  . Ini menunjukkan bahwa (f(xn)) konvergen ke 

L. Selanjutnya misalkan (ii) dipenuhi. 

Akan ditunjukkan lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

Andaikan tidak demikian maka terdapat , 00   sehingga 

0 , ),( + ccx sehingga ).,()( 00  +− LLxf  

Buat 







+=

n
ccU n

1
,  dan untuk setiap Nn  pilih 

nn UAx  sehingga ).,()( 00  +− LLxf  

Jelas (xn ) konvergen ke c , tetapi (f(xn)) tidak konvergen ke 

L ini bertentangan dengan (ii). Jadi haruslah lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

 

Teorema 3.2.3 

Misalkan A  R, RAf →: . Misalkan c  R titik kumpul dari 

A ),(  c dan A ),( c− , maka  lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) =  𝐿 =

  lim
𝑥→𝑐−

𝑓(𝑥). 

Bukti: 

Misalkan  lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

Ambil 0 sebarang. 

Pilih 0  sehingga | f(x) – L |<  apabila − || cx . 

Untuk setiap   ini berlaku: 

(a) | f(x) – L |<  apabila − cx0 , dan 

(b) | f(x) – L |<  apabila .0 − xc  

 

Dari (a) berarti lim
𝑥→c+

𝑓(𝑥) = 𝐿. Dan dari (b) berarti 

lim
𝑥→c−

𝑓(𝑥) = 𝐿. Jadi lim
𝑥→c+

𝑓(𝑥) = 𝐿 = lim
𝑥→c−

𝑓(𝑥). Selanjutnya 

misalkan: 

lim
𝑥→c+

𝑓(𝑥) = 𝐿 = lim
𝑥→c−

𝑓(𝑥). 
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Ambil 0 sebarang. 

Karena lim
𝑥→c+

𝑓(𝑥) = 𝐿, maka terdapat 01   sehingga  

| f(x) – L |<  apabila 1|| − cx .                                    (1) 

Karena lim
𝑥→c−

𝑓(𝑥) = 𝐿, maka terdapat 02   sehingga  

| f(x) – L |<  apabila 2|| − cx .                                      (2) 

Pilih },,min{ 21  =  maka untuk setiap x  R dengan |x-c|<

  

Berlaku | f(x) – L |< . Ini berarti lim
𝑥→𝑐+

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

 

C.  Fungsi Kontinu di Suatu titik 

Secara intuitif, fungsi f kontinu di x = a jika grafik fungsi di 

x = a tidak putus, tersambung, dan sinambung. Karena itu f(a) 

harus didefinisikan.  

 

Definisi 3.3.1 

Andaikan f terdefinisi pada selang buka yang memuat a. 

Fungsi f kontinu di a, jika dan hanya jika   > 0,   > 0 

sehingga |f(x) – f(a)| <  bila |x – a| <  

Definisi di atas ekivalen dengan “f kontinu di a jika dan 

hanya jika lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎)”. Secara intuitif, f kontinu di c 

berarti grafik fungsi f tidak “terputus” di c. 

 

 

f 
L 

c 
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Gambar 3.3 Fungsi kontinu di suatu titik 
 

Seperti halnya limit sepihak, kita juga mempunyai definisi 

kekontinuan sepihak.  

 

Definisi 3.3.2 

1. Andaikan f terdefinisi dalam selang [a, c). Fungsi f 

dikatakan kontinu kanan di a, jika dan hanya jika   > 0  

 > 0, sehingga |f(x) – f(a)| <  bila 0  x –a <  

2. Andaikan f terdefinisi dalam selang (b, a]. Fungsi f 

dikatakan kontinu kiri di a, jika dan hanya jika   > 0   

> 0, sehingga |f(x) – f(a)| <  bila 0  a – x <  

 

Definisi ini menghasilkan teorema: 

Teorema 3.3.3 

Andaikan fungsi f terdefinisi pada selang buka I yang 

memuat a, fungsi kontinu di a jika dan hanya jika fungsi f 

kontinu kiri dan kontinu kanan di a. 

 

Contoh 3.3.1 

Fungsi f(x) = {
|𝑥 − 3|, 𝑥 ≠ 3
          0, 𝑥 = 3

 kontinu di x = 3 karena  

f(x) = {
𝑥 − 3, 𝑥 > 3
3 − 𝑥, 𝑥 < 3
       0, 𝑥 = 3

 kontinu kiri dan kontinu kanan di x = 3 

sebagai berikut: 

f(x) kontinu kiri di x = 3, yaitu: 

a. f(3) = 0 

b. lim
𝑥→3−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→3−

(3 − 𝑥) = 0 

c. lim
𝑥→3−

𝑓(𝑥) = 𝑓(3) 

dan, 
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f(x) kontinu kanan di x = 3, yaitu: 

a. f(3) = 0 

b. lim
𝑥→3+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→3+

(𝑥 − 3) = 0 

c. lim
𝑥→3+

𝑓(𝑥) = 𝑓(3) 

 

D. Fungsi Kontinu Pada Interval 

Secara geometris, f kontinu di suatu titik berarti bahwa 

grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Serupa dengan itu, f 

kontinu pada suatu interval apabila grafiknya tidak terputus 

pada interval tersebut. Secara intuitif, f kontinu pada suatu 

interval apabila kita dapat menggambar grafik fungsi f pada 

interval tersebut tanpa harus mengangkat pena pada kertas. 

Secara formal, sebuah fungsi f dikatakan kontinu pada 

suatu interval buka I jika dan hanya jika f kontinu disetiap 

titik pada I. fungsi f dikatakan kontinu pada interval tutup I = 

[a,b] jika dan hanya jika f kontinu di setiap titik c  (a,b), 

kontinu kanan di a, dan kontinu kiri di b.  

Berikut ini gambar grafik fungsi kontinu pada interval 

buka: 

 

 
Gambar 3.4 Grafik fungsi kontinu pada interval buka 

 

Contoh 3.4.1 

f 

b a 
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Misalkan f: R → R didefinisikan sebagai 

𝑓(𝑥) =  {
𝑥, 𝑥 ≤ 1
3

2
, 𝑥 > 1

 

Perhatikan bahwa f kontinu di setiap titik kecuali di c = 1.  

Namun f kontinu kiri di c = 1, dan karenanya f kontinu pada 

interval [0,1]. Karena f tidak kontinu kanan di c = 1, maka f 

tidak kontinu pada interval [1, 2] 

Berikut ini gambar grafik fungsi kontinu pada interval 

tutup : 

 

 
Gambar 3.5 Grafik fungsi kontinu pada interval tutup 

 

Proposisi 3.4.2 

Misalkan f terdefinisi pada suatu interval I. Maka, f 

kontinu pada I jika dan hanya jika, untuk setiap x  I dan 

setiap  > 0 terdapat  > 0 sedemikian sehingga  

|f(x) – f(y)| <  

 

Untuk y  I dengan |x – y| < . 

Sifat-sifat fungsi kontinu pada interval dapat dilihat pada 

proposisi 3.4.3 dan 3.4.4 berikut:  

 

Proposisi 3.4.3 

f 
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Misalkan f dan g kontinu pada suatu interval I dan ,   R. 

Maka f  +  g dan fg kontinu pada I. Juga, jika g(x)  0 untuk 

setiap x  I, maka f/g kontinu pada I. 

 

 

 

Contoh 3.4.2 

1. Setiap fungsi polinom kontinu pada sebarang interval 

2. Setiap fungsi rasional kontinu pada sebarang interval 

dalam daerah asalnya. Sebagai contoh, f(x) = 1/x kontinu 

pada (0, ) 

3. Fungsi f(x) = x + x kontinu pada sebarang interval  

I  [0, ), karena f1(x) = x dan f2(x) = x kontinu pada 

sebarang interval I  [0, ). 

 

Propsisi 3.4.4 

Misalkan g: I → J kontinu pada interval I dan f: J →R 

kontinu pada interval J. Maka f  g kontinu pada I.  

 

Contoh 3.4.3 

1. Fungsi h(x) = |1 + x| kontinu pada sebarang interval, 

karena f(x) = |x| dan g(x) = 1 + x kontinu pada sebarang 

interval. 

2. Fungsi h(x) = 
1−√𝑥

1+√𝑥
 kontinu pada sebarang interval I  [0, 

). 
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E. Lebih  Jauh Tentang Fungsi Kontinu Pada Interval 

 

Teorema 3.5.1 

Misalkan f kontinu pada interval [a, b]. Maka f([a, b]) juga 

merupakan suatu interval kompak. 

Teorema ini merupakan konsekuensi dari beberapa 

teorema berikut. 

 

Teorema 3.5.2 

Misalkan f kontinu pada suatu interval I. Maka daerah 

nilainya, yaitu f(I), juga merupakan suatu interval. 

 

Teorema 3.5.3 (Teorema Nilai Antara) 

Misalkan f kontinu pada suatu interval I yang memuat a 

dan b. Jika u terletak di antara f(a) dan f(b), maka terdapat c di 

antara a dan b sedemikian sehingga   f(c) = u. 

Bukti: 

Asumsikan a < b dan f(a) < u < f(b). Tinjau himpunan 

H:={x  [a,b]: f(x) < u}. Jelas bahwa H  , karena a  H. 

Karena H juga terbatas, maka H mempunyai supremum, 

sebutlah c = sup H. Disini a< c < b. Selanjutnya tinggal 

membuktikan bahwa f(c) = u, dengan menunjukkan bahwa 

tidak mungkin f(c) < u ataupun f(c) > u. 

Andaikan f(c) < u. Karena f kontinu di c, maka terdapat 

 > 0 sedemikian sehingga f(c + /2) < u (?). Jadi c + /2  H. 

Ini bertentangan dengan fakta bahwa c = Sup H.  

Andaikan f(c) > u. Karena f kontinu di c, maka terdapat  > 0 

sedemikian sehingga f(x) > u untuk c -  < x < c. Jadi tidak ada 

satupun anggota H pada interval (c - ,c]. Ini  juga 

bertentangan dengan fakta bahwa c = Sup H. 
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Teorema 3.5.4 

Misalkan  f  kontinu pada interval [a,b], maka  f  terbatas pada 

[a,b]. 

Bukti: 

Misalkan  f  tak terbatas pada [a,b]. Maka terdapat suatu 

barisan (xn) di [a,b] sedemikian sehingga 

  |f(xn)| → + untuk n →                             (*) 

Karena (xn) terbatas, maka menurut teorema Bolzano-

Weietrass terdapat suatu sub-barisan (xnk) yang konvergen ke  

suatu titik c  [a,b]. Tetapi f kontinu di c, sehingga f(xnk)→f(c) 

untuk k → . Ini bertentangan dengan (*) di atas. Jadi 

seharusnya f kontinu di [a,b]. 

 

Teorema 3.5.5 

Misalkan f  kontinu pada interval [a,b], maka  f  mencapai 

nilai maksimum dan nilai minimum pada [a,b] 

Bukti: 

Dari Teorema 3.5.4 bahwa f terbatas pada [a,b]. Misalkan 

v:= sup f[a,b]. Konstruksi barisan (xn) di [a,b] dengan f(xn) →v 

untuk n →. Karena (xn) terbatas, terdapat sub-barisan (xnk) 

yang konvergen ke suatu titik c  [a,b]. Namun kekontinuan 

di c mengakibatkan f(xnk) →f(c) untuk k → . Jadi seharusnya 

v = f(c), dan ini berarti bahwa v merupakan nilai maksimum. 

Serupa dengan itu, f juga mencapai nilai minimumnya. 

 

Contoh 3.5.1 

Persamaan 10x7 – 13x5 – 1 = 0 mempunyai sebuah akar c 

 (-1,0). Untuk menunjukkannya, misalkan f(x) = 10x7 – 13x5 

– 1 . Maka f(-1) = 2 dan f(0) = -1. Karena f kontinu pada [-1,0] 

dan 0 terletak diantara f(-1) dan f(0), maka menurut Teorema 
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Nilai Antara terdapat c (-1,0) sedemikian sehingga f(c) = 0. 

Bilangan c dalam hal ini merupakan akar persamaan di atas. 

 

F. Kombinasi Fungsi Kontinu 

 

Definisi 3.6.1 

Misalkan A  ℝ , f : A → ℝ dan misalkan c  A. Dikatakan 

bahwa f kontinu di c, jika untuk sebarang lingkungan V dari 

f(c), terdapat lingkungan UV dari c sehingga f(x)  V apabila x 

 A  UV. 

 

 
Gambar 3.6 Persekitaran Vf(c) 

 

 

 

 

 

c 

𝑉𝜀𝑓(𝑐) 
 

𝑓(𝑐) 
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Gambar 3.7 Persekitaran Vf(c) 

 

Definisi 3.6.2 

Misalkan A  ℝ , f : A → ℝ . Jika B  A dikatakan bahwa f 

kontinu pada B jika f kontinu disetiap titik pada B. 

 

Contoh 3.6.1 

1. y = 2x kontinu pada A = [0, 1] 

2. y = 
1

𝑥2 kontinu pada B = [1, 2] 

3. y = ex kontinu pada C = [0, 1] 

 

Teorema 3.6.3 

Misalkan A  ℝ , f : A → ℝ dan c  A maka pernyataan 

berikut ekivalen: 

1. f kontinu di c 

2. untuk setiap  > 0 terdapat  > 0 sehingga |f(x) – f(c)| <  

bila |x – c| < , x  A 

 
𝑉𝜀𝑓((𝑐) 𝑓(𝑐) 

𝑐 

𝑉f(c) 
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3. untuk setiap (xn) barisan di A konvergen di c, maka 

barisan (f(xn)) konvergen ke f(c). 

Bukti sebagai latihan. 

 

Akibat 3.6.4 

Misalkan A  ℝ , f : A → ℝ dan c  A. Maka f tidak kontinu 

di c jika dan hanya jika terdapat barisan (xn) di A yang 

konvergen ke c, tetapi f(xn) tidak konvergen ke f(c). 

 

Teorema 3.6.5 

Misalkan A  ℝ , f, g fungsi-fungsi pada A dan b  ℝ  

Misalkan c  ℝ dan f, g kontinu di c maka: 

1. f + g, f – g, fg, dan bf kontinu di c 

2. jika h: A → ℝ  kontinu di c dan h(x)  0 untuk semua x 

 A, maka 
𝑓

ℎ
 kontinu di c. 

Bukti:  

f, g kontinu di c, maka lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐) dan lim
𝑥→𝑐

𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑐). 

Dari Teorema 3.1.2 diperoleh: 

 

Akibat 3.6.6 

Misalkan A  ℝ , f, g kontinu pada A dan b  ℝ , maka 

fungsi-fungsi: 

1. f + g, f – g, fg, dan bf kontinu pada A 

2. jika h: A → ℝ  kontinu di c dan h(x)  0 untuk semua x 

 A, maka 
𝑓

ℎ
 kontinu pada A. 

 

G. Kekontinuan Seragam dan Fungsi invers 

Proposisi 3.4.2 menyatakan bahwa suatu fungsi f kontinu 

pada sebuah interval I jika dan hanya jika untuk setiap x  I 
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dan setiap  > 0 terdapat  > 0 sedemikian sehingga |f(x)-

f(y)|<  untuk y  I, dengan |x – y| < .  

 

Contoh 3.7.1 

Diketahui bahwa f(x) = 
1

𝑥
 kontinu pada (0,1]. Diberikan x  

(0,1] dan  > 0 sebarang, dapat dipilih  = min {
𝑥

2
,

𝜀𝑥2

2
}, 

sedemikian sehingga untuk y  (0,1] dengan |x-y| <  berlaku 

|
1

𝑥
−

1

𝑦
| = |

𝑥−𝑦

𝑥𝑦
| =

1

𝑥
.

1

𝑦
. |𝑥 − 𝑦| <

1

𝑥
.

2

𝑥
.

𝜀𝑥2

2
= 휀. 

Perhatikan bahwa jika x menuju 0, maka  akan menuju 0. 

Dalam kasus tertentu, nilai  hanya bergantung pada , 

tidak pada x. Hal ini terjadi pada contoh, f(x) = px + q, x  R, 

dengan p  0. Diberikan  > 0, dapat dipilih  = 
𝜀

|𝑝|
  sedemikian 

sehingga 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)| = |𝑝|. |𝑥 − 𝑦| < 휀 

untuk x,y  R dengan |x – y| < . Kekontinuan f(x) = px + q 

dalam hal ini merupakan kekontinuan seragam. 

Fungsi f: I → R dikatakan kontinu seragam pada I apabila 

untuk setiap  > 0 terdapat  > 0 sedemikian sehingga  

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)| < 휀 

untuk x,y  I dengan |x – y| < . Perhatikan bahwa dalam 

defenisi  di atas x dan y muncul setelah , yang 

mengindikasikan bahwa  tidak bergantung pada x (dan y). 

 

Teorema 3.7.1 

Fungsi f: I → R tidak kontinu seragam pada I jika dan hanya 

jika terdapat 0 > 0 dan dua barisan (xn) dan (yn) di I 

sedemikian sehingga |xn – yn| < 
1

𝑛
 dan |f(xn) – f(yn)| ≥  0 untuk 

setiap n  N. 

Bukti sebagai latihan 
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Teorema 3.7.2 

Jika f kontinu pada [a,b], maka f kontinu seragam pada  [a,b] 

Bukti: 

Andaikan f tidak kontinu seragam pada [a,b]. Maka, 

menurut Teorema 3.6.1, terdapat 0 > 0 dan dua barisan (xn) 

dan (yn) di [a,b] sedemikian sehingga |xn – yn| < 
1

𝑛
 dan |f(xn) – 

f(yn)| ≥  0 untuk setiap n  N. Karena (xn) terbatas di [a,b], 

maka menurut Teorema Bolzano-Weietrass terdapat sub-

barisan (xnk) yang konvergen, sebutlah ke c  [a,b]. Karena |xn 

– yn| < 
1

𝑛
 untuk setiap n  N, maka sub-barisan (ynk) akan 

konvergen ke c juga. Selanjutnya, karena f kontinu di c, maka 

(f(xnk)) dan (f(ynk)) konvergen ke f(c). Akibatnya, |𝑓(𝑥𝑛𝑘) −

𝑓(𝑦𝑛𝑘)| → 0 untuk k →. Ini tidak mungkin karena |f(xn) – 

f(yn)| ≥  0 untuk setiap n  N. 

Untuk menentukan apakah suatu fungsi kontinu itu 

kontinu seragam atau tidak, ini cukup sulit apabila 

pembahasannya tidak pada himpunan tutup. Namun 

demikian kondisi suatu fungsi dipenuhi, maka fungsi tersebut 

adalah kontinu seragam. 

 

Definisi 3.7.3 

Misalkan A  R, f : A → R terdapat suatu konstan K > 0 

sehingga  

 |f(x) – f(c)| ≤ K|x – c| untuk semua x, c di A 

Maka f disebut sebagai fungsi Lipschitz. 

 

Teorema 3.7.4 

Jika f: A → R suatu fungsi Lipschitz, maka f kontinu seragam. 

Bukti: 

Ambil  = 
𝜀

𝐾
, maka untuk x, c di A dengan |x – c| <  diperoleh 
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|f(x) – f(c)| ≤ K|x – c| 

< K.  = K 
𝜀

𝐾
 = . 

Teorema ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu suatu fungsi 

yang kontinu seragam pada A belum tentu suatu fungsi 

Lipschitz.  

 

Contoh 3.7.2 

Fungsi y = x pada [0, 1]. Fungsi ini kontinu pada [0,1], 

dan karena [0,1] tertutup maka menurut Teorema 3.7.2, f(x) 

kontinu seragam, tetapi tidak memenuhi kondisi fungsi 

Lipschitz, yaitu bila diambil c = 0.  

|f(x) – f(0)| = |x - 0| = x. 

Nilai ini harus lebih kecil dari K.|x – c| = K . x. 

Jika ditentukan K > 0, maka untuk x  [0,1] dengan x = 
1

2𝐾2, 

diperoleh: 

|f(x) – f(0)| = x  ≤ K.|x – c| 

                       x  ≤ K . x 

                        
1

𝐾√2
  ≤ K  

1

2𝐾2  

                          
1

√2
  ≤ 

1

2
 ini suatu kontradiksi. 

Jadi f(x) =  pada [0,1] 

 

Pada pembahasan ini akan diuraikan suatu syarat agar 

suatu fungsi kontinu mempunyai invers pada interval I  R. 

Suatu fungsi mempunyai invers pada selang I apabila f injektif 

(satu-satu) pada I, yaitu x, y di I, x  y maka f(x)  f(y). Oleh 

karena itu agar suatu fungsi kontinu pada I mempunyai 

invers, maka f harus monoton naik atau monoton turun. 

Selanjutnya akan diberikan teorema untuk fungsi invers: 
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Teorema 3.7.5 

Misalkan I  R interval dan f: I → R suatu fungsi kontinu 

monoton naik, maka fungsi g yaitu invers dari f kontinu 

monoton naik pada J = f(I). 

Bukti sebagai latihan. 
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BAB IV 
TURUNAN FUNGSI 

 

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian turunan, sifat-

sifat aljabar turunan fungsi, turunan fungsi invers, turunan 

tingkat tinggi, dan Teorema Nilai Rata-rata. 

 

A. Pengertian Turunan 

Pengertian turunan fungsi f : [a, b] → R di titik c ∈ [a, b] ⊆ 

R dapat dijelaskan dalam definisi berikut. 

 

Definisi 4.1.1 

Diberikan interval [a, b] ⊆ R, fungsi f : [a, b] → R, dan c ∈ 

[a, b]. Bilangan real L disebut turunan fungsi f di titik c, jika 

diberikan sembarang bilangan  ε > 0 terdapat bilangan δ > 0 

sehingga untuk setiap x ∈ [a, b] dengan sifat 0 < |x – c| < δ 

berlaku: 

|
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
− 𝐿| < 휀 

 

Dalam hal ini fungsi f dikatakan terdiferensial 

(diferensiabel) di titik c dan ditulis 𝑓′(𝑐)=L. Dengan kata lain, 

turunan fungsi f di titik c dapat dinyatakan sebagai limit: 

𝑓′(𝑐) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 jika limitnya ada. 

Secara umum, konsep turunan dikenakan pada suatu 

fungsi yang terdefinisi pada suatu interval. Jika turunan fungsi 

f : [a, b] → R ada di titik c ∈ [a, b], maka nilainya dinotasikan 

dengan 𝑓′(𝑐). Dalam kasus fungsi 𝑓′, sudah terbiasa untuk 

memandang 𝑓′ sebagai fungsi dari x. 
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Contoh 4.1.1 

Diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan 

𝑓(𝑥) = 𝑥2, ∀ 𝑥 ∈ 𝑅. Untuk sembarang c ∈ R, diperoleh: 

𝑓′(𝑐) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
 

  = lim
𝑥→𝑐

𝑥2−𝑐2

𝑥−𝑐
 

  = lim
𝑥→𝑐

 (𝑥 + 𝑐) 

  =  2c 

Jadi dalam kasus ini, fungsi  𝑓′ terdefinisi pada R dan 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥, ∀ 𝑥 ∈ 𝑅. 

 

Teorema 4.1.2 

Diberikan interval [a, b] ⊆ R. Jika fungsi f: [a,b]→R 

terdiferensialkan (mempunyai turunan) di titik c ∈ [a, b], 

maka fungsi f kontinu di titik c.  

Bukti: 

Ambil sembarang x ∈ [a, b], dengan x ≠ c. Perhatikan 

bahwa  

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
 

Berdasarkan hipotesis bahwa fungsi 𝑓 terdiferensial atau 

𝑓′  ada, maka dengan menerapkan operator dan sifat aljabar 

limit fungsi diperoleh  

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) − lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑐) = lim
𝑥→𝑐

(
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
) lim

𝑥→𝑐
(𝑥 − 𝑐) 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) − lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑐) = 𝑓′(𝑐). 0 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = f(c) 

Oleh karena lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = f(c) maka terbukti f kontinu di c. 
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Contoh 4.1.2 

Diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan: 

𝑓(𝑥) = |𝑥|, ∀ 𝑥 𝜖 𝑅 

Tunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu di 0. Selanjutnya 

tunjukkan bahwa 𝑓′(0) tidak ada. 

Jadi kekontinuan fungsi di suatu titik tidaklah menjadi 

syarat cukup eksistensi turunan fungsi di titik tersebut.  

 

B. Sifatsifat Aljabar Turunan Fungsi 

Teorema 4.2.1 

Diberikan interval [a, b] ⊆ R, c ∈ [a, b], serta fungsi f : [a, b] 

→ R dan fungsi g : [a, b] → R keduanya terdiferensial di titik c. 

a. Untuk setiap α ∈ R, fungsi α f terdiferensial di titik c, 

dan (𝛼𝑓)′(𝑐) = 𝛼 𝑓′(𝑐) 

b. Fungsi f + g terdiferensial di titik c, dan (𝑓 + 𝑔)′(𝑐) =

 𝑓′(𝑐) + 𝑔′(𝑐)  

c. Fungsi f g terdiferensial di titik c, dan (𝑓𝑔)(𝑐) =

 𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐) + 𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐) 

d. Jika g(c) ≠ 0 maka fungsi 
𝑓

𝑔
 terdiferensial di titik c, dan 

(
𝑓

𝑔
)

′

(𝑐) =
𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐) −  𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐)

(𝑔(𝑐))2
 

Bukti: 

Ambil sembarang interval [a,b] ⊆ R, dan c ∈ [a, b]. 

Diketahui fungsi f: [a, b] → R dan fungsi  

g : [a,b] → R keduanya terdiferensial dititik c. 

a. Misalkan h = α f, maka untuk setiap x ∈ [a, b] dengan x ≠ c 

diperoleh  

ℎ(𝑥) − ℎ(𝑐)

𝑥 − 𝑐
=

𝛼𝑓(𝑥) − 𝛼𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
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lim
𝑥→𝑐

ℎ(𝑥) − ℎ(𝑐)

𝑥 − 𝑐
= lim

𝑥→𝑐

𝛼𝑓(𝑥) − 𝛼𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
 

                  ℎ′(𝑐) = 𝛼 lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑥 − 𝑐
 

                                                   =  𝛼 𝑓′(𝑐) 

Karena h = αf, maka diperoleh  (𝛼𝑓)′ (𝑐) =  𝛼 𝑓′(𝑐)  .  

b. Bukti sebagai latihan. 

c. Misalkan h =  fg, maka untuk setiap x ∈ [a, b] dengan x ≠ c 

diperoleh 

        
ℎ(𝑥)−ℎ(𝑐)

𝑥−𝑐
=

𝑓𝑔(𝑥)−𝑓𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
  

                          =
𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
  

                          =
𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑥)+𝑓(𝑐)𝑔(𝑥)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
  

                          =
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑐)

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
  

        lim
           𝑥→𝑐

ℎ(𝑥)−ℎ(𝑐)

𝑥−𝑐
= lim

𝑥→𝑐
(

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑐)

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
)  

ℎ′(𝑐) = lim
𝑥→𝑐

(
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
𝑔(𝑥)) + lim

𝑥→𝑐
(𝑓(𝑐)

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
)  

= lim
𝑥→𝑐

(
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
) lim

𝑥→𝑐
𝑔(𝑥) + lim

𝑥→𝑐
𝑓(𝑐) lim

𝑥→𝑐
(

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
)   

= 𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐) + 𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐)  

 

Karena h = fg, maka diperoleh (𝑓𝑔)′(𝑐) = 𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐) +

𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐)  

 

d. Misalkan ℎ = (
𝑓

𝑔
) dan g ≠ 0, maka untuk setiap x ∈ [a, b] 

dengan x ≠ c diperoleh 

                     
ℎ(𝑥)−ℎ(𝑐)

𝑥−𝑐
=

(
𝑓

𝑔
)(𝑥)−(

𝑓

𝑔
)(𝑐)

𝑥−𝑐
  

                                      =

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
−

𝑓(𝑐)

𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
   =

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
−

𝑓(𝑐)

𝑔(𝑐)

𝑥−𝑐
  

                                      =
(

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
−

𝑓(𝑐)

𝑔(𝑐)
)𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)

(𝑥−𝑐)𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
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        =
𝑓(𝑥)𝑔(𝑐)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑥)

(𝑥−𝑐)𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
    =

𝑓(𝑥)𝑔(𝑐)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑐)+𝑓(𝑐)𝑔(𝑐)−𝑓(𝑐)𝑔(𝑥)

(𝑥−𝑐)𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
  

        = [(
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

(𝑥−𝑐)
) 𝑔(𝑐) − 𝑓(𝑐) (

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

(𝑥−𝑐)
)]

1

𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
  

lim
𝑥→𝑐

ℎ(𝑥)−ℎ(𝑐)

𝑥−𝑐
= lim

𝑥→𝑐
[(

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

(𝑥−𝑐)
) 𝑔(𝑐) −

𝑓(𝑐) (
𝑔(𝑥)−𝑔(𝑐)

(𝑥−𝑐)
)] lim

𝑥→𝑐

1

𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
  

ℎ′(𝑐) = [𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐) − 𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐)]
1

𝑔(𝑥)𝑔(𝑐)
  

 

Karena ℎ =
𝑓

𝑔
, maka diperoleh 

(
𝑓

𝑔
)

′
(𝑐) =

𝑓′(𝑐)𝑔(𝑐)−𝑓(𝑐)𝑔′(𝑐)

(𝑔(𝑐))2   

Dengan menggunakan induksi matematika, aturan‐aturan 

pendiferensialan dapat diperluas yang secara ringkas 

diberikan pada akibat berikut. 

 

Akibat 4.2.2 

Jika 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … , 𝑓𝑛 masingmasing fungsi dari [a, b] ⊆  ke R 

dan terdiferensial di c ∈[a, b], maka 

a. fungsi 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 +  … + 𝑓𝑛terdiferensial di titik c, dan 
(𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 +  … + 𝑓𝑛)′(𝑐) = 𝑓1

′(𝑐) + 𝑓2
′(𝑐) + 𝑓3′(𝑐) +  … + 𝑓𝑛′(𝑐)  

b. fungsi 𝑓1 𝑓2 𝑓3  … 𝑓𝑛 terdiferensial di titik c, dan 

(𝑓1 𝑓2 𝑓3  … 𝑓𝑛)′(𝑐) = 𝑓1
′(𝑐)𝑓2(𝑐)𝑓3(𝑐) … 𝑓𝑛(c) + 

𝑓1(𝑐)𝑓2′(𝑐)𝑓3(𝑐) … 𝑓𝑛(c) +  𝑓1(𝑐)𝑓2(𝑐)𝑓3′(𝑐) … 𝑓𝑛(c) + 

𝑓1(𝑐)𝑓2(𝑐)𝑓3(𝑐) … 𝑓𝑛
′      (*) 

Jika pada (*) fungsi‐fungsinya sama, yaitu 𝑓1  = 𝑓2 =  𝑓3 =

 … = 𝑓𝑛 = 𝑓 maka pada (*) berlaku 

(𝑓𝑛)′(𝑐) = 𝑛𝑓′(𝑐)(𝑓(𝑐))𝑛−1                                               (**) 

 

Teorema 4.2.3 (AturanRantai) 

Diberikan interval [a, b] dan [c, d] kedunya interval di 

dalam R, g: [c, d] → R dan f: [a, b] → R keduanya fungsi dengan 
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sifat f ([a,b]) ⊆ [c,d] dan c* ∈ [a,b]. Jika fungsi f terdiferensial 

di titik c* dan fungsi g terdiferensial di titik f(c*), maka fungsi 

komposisi g ∘ f terdiferensial di titik c*, dan (g∘ f)’(c*) = 

g’(f(c*)) f’(c*). 

Bukti: 

Misalkan e = f(c*), oleh karena g terdiferensial di f(c*) 

maka g’(e) ada. Selanjutnya didefinisikan fungsi bernilai real 

G yang well-defined pada [c,d] dengan 

𝐺(𝑥) =  {

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)

𝑦 − 𝑒
, 𝑦 ≠ 𝑒

        𝑔′(𝑒)       , 𝑦 = 𝑒

 

Oleh karena fungsi g tediferensial di e = f(c*), maka 

lim
𝑦→𝑒

𝐺(𝑦) = lim
𝑦→𝑒

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)

𝑦 − 𝑒
= 𝑔′(𝑒) = 𝐺(𝑒). 

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi G kontinu di e = f(c*). 

 

Selanjutnya karena fungsi G kontinu di e = f(c*), fungsi f di 

kontinu di c*dan f([a,b]) ⊆ [c,d], maka berdasarkan teorema 

kekontinuan komposisi fungsi-fungsi kontinu, diperoleh G ∘ f 

kontinu di c*, sehingga 

lim
𝑥→c∗

 (G ∘  f) (𝑥) = lim
𝑥→𝑐

𝐺(𝑓(𝑥)) = 𝐺(f(c∗)) = 𝐺(𝑒) = 𝑔′(𝑒)

= 𝑔′(f(c∗)) 

Dari definisi fungsi G, dapat ditulis 

𝑔(𝑦)–  𝑔(𝑒) =  𝐺(𝑦)(𝑦 − 𝑒),    ∀ 𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑] 

Oleh karenanya, jika 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] dengan 𝑥 ≠ 𝑐∗, dan f(x)=y, 

diperoleh 

(𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) − (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑐∗) = 𝑔(𝑓(𝑥)) − 𝑔(𝑓(𝑐∗)) 

              = 𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒) 

        = 𝐺(𝑦)(𝑦 − 𝑒) 

            = 𝐺(𝑓(𝑥))[𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐∗)] 

        = (𝐺 ∘ 𝑓)(𝑥)[𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐∗)] 
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(𝑔∘𝑓)(𝑥)−(𝑔∘𝑓)(𝑐∗)

𝑥−𝑐∗ = (𝐺 ∘ 𝑓)(𝑥)
[𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐∗)]

𝑥−𝑐∗  

 

Selanjutnya untuk 𝑥 ≠ 𝑐∗ dan dengan menerapkan 

operator limit, diperoleh 

(𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) − (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑐∗)

𝑥 − 𝑐∗
= (𝐺 ∘ 𝑓)(𝑥)

[𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐∗)]

𝑥 − 𝑐∗
 

    (𝑔 ∘ 𝑓)′(𝑐∗) = 𝑔′(𝑓(𝑐∗))𝑓′(𝑐∗). 

Dengan demikian bukti telah lengkap. 

Dalam kuliah kalkulus integral sering dijumpai, notasi Df = 

f’. Oleh karenanya aturan rantai 

(𝑔 ∘ 𝑓)′(𝑐∗) = 𝑔′(𝑓(𝑐∗))𝑓′(𝑐∗) 

Dapat pula ditulis 

𝐷(𝑔 ∘ 𝑓) = (𝐷(𝑔) ∘ 𝑓)𝐷𝑓 

 

Contoh 4.2.1 

1. Diberikan interval [𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑅, jika fungsi 𝑓: [𝑎, 𝑏] → 𝑅 

terdiferensial pada [a,b] dan 𝑔(𝑦) = 𝑦𝑛 ∀ 𝑦 ∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁 

(𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) = (𝑓(𝑥))𝑛. 

Oleh karenanya berdasarkan Teorema 4.2.3 diperoleh 

(𝑔 ∘ 𝑓)′(𝑥) = 𝑔′(𝑓(𝑥))𝑓′(𝑥),      ∀ 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] 

  𝐷(𝑓(𝑥))𝑛 = 𝑔′(𝑓(𝑥))𝑓′(𝑥)                     (*)  

Dapat dimengerti bahwa, jika 𝑔(𝑦) = 𝑦𝑛 maka 

 𝑔′(𝑦) = 𝑛𝑦𝑛−1, oleh karenanya dari (*) diperoleh 

𝐷(𝑓(𝑥))𝑛 = 𝑛(𝑓(𝑥))
𝑛−1

𝑓′(𝑥). 

Misalkan f(x) = 2x, maka 𝐷((2𝑥)𝑛) = 2𝑛(2𝑥)𝑛−1.  

 

2. Diberikan interval [𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑅, jika fungsi 𝑓: [𝑎, 𝑏] → 𝑅 

terdiferensial pada [a,b] dengan sifat 𝑓(𝑥) ≠

0 dan 𝑓′(𝑥) ≠ 0 untuk setiap 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. Jika ℎ(𝑦) =
1

𝑦
, 𝑦 ≠
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0, dapat dimengerti bahwa 

 ℎ′(𝑦) = −
1

𝑦
, 𝑦 ≠ 0. Oleh karenanya diperoleh 

(
1

𝑓
)

′

(𝑥) = (ℎ ∘ 𝑓)′(𝑥) = ℎ′(𝑓(𝑥))𝑓′(𝑥) = −
𝑓′(𝑥)

(𝑓(𝑥))
2 

 

3. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛 𝑥, maka 𝑓′(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑅 

dan Jika 𝑔(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, maka 𝑔′(𝑥) = −𝑠𝑖𝑛 𝑥 untuk setiap 

𝑥 ∈ 𝑅.  

Dengan menggunakan sifat aljabar turunan, yaitu aturan 

pembagian untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑅 dengan 𝑥 ≠
(2𝑘+1)𝜋

2
 untuk k 

bilangan bulat, selanjutnya diperoleh 

ℎ(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

sin 𝑥

cos 𝑥
= tan 𝑥 

Jadi 

ℎ′(𝑥) = 𝐷 𝑡𝑎𝑛 𝑥 =
cos 𝑥 cos 𝑥 − (sin 𝑥)(− sin 𝑥)

𝑐𝑜𝑠2𝑥
 

𝐷 𝑡𝑎𝑛 𝑥 =
𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥
=

1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
= 𝑠𝑒𝑐2𝑥 

Demikian halnya untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑅 dengan 𝑥 ≠
(2𝑘+1)𝜋

2
 

untuk k bilangan bulat, diperoleh 

𝐷 𝑠𝑒𝑐 𝑥 = 𝐷(
1

cos 𝑥
) =

0. cos 𝑥 − 1. (− sin 𝑥)

𝑐𝑜𝑠2𝑥
=

sin 𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥

=
1

cos 𝑥
.

sin 𝑥

cos 𝑥
= sec 𝑥 tan 𝑥 

 

         𝐷 cot 𝑥 = 𝐷 (
cos 𝑥

sin 𝑥
) =

− sin 𝑥 sin 𝑥 − cos 𝑥 cos 𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 

                                                   =
−(𝑠𝑖𝑛2𝑥+𝑐𝑜𝑠2𝑥)

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 

                                                   =
−1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
= −𝑐𝑠𝑐2𝑥 
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𝐷 csc 𝑥 = 𝐷 (
1

𝑠𝑖𝑛𝑥
) =

0. sin 𝑥 − 1. cos 𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
=

− cos 𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 

= −
1

sin 𝑥
.
cos 𝑥

sin 𝑥
= −csc 𝑥 cot 𝑥 

 

4. Diberikan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓(𝑥) = {𝑥2 sin
1

𝑥
 , 𝑥 ≠ 0

0    , 𝑥 ≠ 0
 

Jika digunakan sifat aljabar turunan, yaitu aturan 

perkalian titik (dot product) pada Teorema 4.2.1 bagian c 

dan aturan rantai (Teorema 4.2.3) diperoleh 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥 sin
1

𝑥
− cos

1

𝑥
, 𝑥 ≠ 0 

Jika x = 0 tak satupun dari aturan kalkulas dapat 

digunakan. Konsekuensinya untuk mencari turunan di 

titik 0 digunakan definisi, sehingga diperoleh 

𝑓′(0) = lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) − 𝑓(0)

𝑥 − 0
 

            = lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) − 𝑓(0)

𝑥 − 0
 

   = lim
𝑥→0

𝑥2 sin
1
𝑥

𝑥
 

        = lim
𝑥→0

𝑥 sin
1

𝑥
 

= 0 

Jadi turunan f, yaitu f’ ada dimana-mana. Namun fungsi f’ 

tidak punya limit di x=0, oleh karenanya f’ diskontinu d 

titik 0. Dengan demikian, suatu fungsi yang terdiferensial 

di mana-mana, tidaklah selalu mempunyai fungsi turunan 

yang kontinu. 
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C. Turunan fungsi Invers 

Pada bagian ini dipaparkan hubungan turunan suatu 

fungsi dengan turunan inversnya, jika fungsi yang 

bersangkutan mempunyai invers. Pada bagian ini 

pembahasan hanya dibatasi pada fungsi kontinu yang 

monoton tegas. 

 

Teorema 4.3.1 

Diberikan interval [𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑅, dan 𝑓: [𝑎, 𝑏] → 𝑅 fungsi 

monoton tegas (stricly monotone) dan kontinu pada [a,b]. 

Diberikan [c,d] = 𝑓([𝑎, 𝑏]) dan 𝑔: [𝑐, 𝑑] → 𝑅 invers fungsi f 

yang monoton tegas dan kontinu. Jika fungsi f terdiferensial di 

titik 𝑐∗ ∈ [𝑎, 𝑏] dan 𝑓′(𝑐) ≠ 0, maka fungsi g terdiferensial di 

titik 𝑒 = 𝑓(𝑐∗), lebih lanjut 

𝑔′(𝑒) =
1

𝑓′(𝑐∗)
=

1

𝑓′(𝑔(𝑒))
 

 

Bukti: 

Ambil sembarang 𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑] dengan 𝑦 ≠ 𝑒, selanjutnya 

didefinisikan fungsi 𝐻: [𝑐, 𝑑] → 𝑅 dengan 

𝐻(𝑦) =
𝑓(𝑔(𝑦)) − 𝑓(𝑔(𝑒))

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)
 

 

Diketahui g monoton tegas, selanjutnya mudah dimengerti 

bahwa untuk setiap 𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑] dengan 𝑦 ≠ 𝑒, maka 𝑔(𝑦) ≠

𝑔(𝑒), dengan kata lain 𝐻: [𝑐, 𝑑] → 𝑅well-define. Demikian 

halnya jika 𝑦 = 𝑓(𝑔(𝑦)) dan 𝑒 = 𝑓(𝑔(𝑒)) maka berdasarkan 

definisi fungsi H diperoleh 

𝐻(𝑦) =
𝑦 − 𝑒

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)
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Mudah dibuktikan bahwa untuk setiap 𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑] dengan 

𝑦 ≠ 𝑒, maka 𝐻(𝑦) ≠ 0. Selanjutnya dibuktikan bahwa 

lim
𝑦→𝑒

𝐻(𝑦) = 𝑓′(𝑐∗) 

 

Diberikan bilangan 휀 > 0 dan jika f terdiferensial di 

c*=g(e), maka terdapat bilangan 𝛿 > 0 sehingga untuk setiap 

𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] dengan sifat 0 < |𝑥 − 𝑐∗| < 𝛿 berlaku 

|
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐∗)

𝑥 − 𝑐∗
− 𝑓′(𝑐∗)| < 휀 

 

Diketahui g kontinu di titik 𝑒 = 𝑓′(𝑐∗), artinya untuk 

setiap bilangan 𝛿 > 0 terdapat bilangan 𝜂 > 0 sehingga untuk 

setiap 𝑦𝜖[𝑐, 𝑑] dengan 0 < |𝑦 − 𝑒| < 𝜂 maka berlaku 

|𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)| < 𝛿 

 

Karena g fungsi invers dari f, maka g bijektif, dengan kata 

lain g injektif dan surjektif. G injektif dan c*=g(e), maka dari 

pembahasan sebelumnya, diperoleh; jika 0 < |𝑦 − 𝑒| < 𝜂 

maka |𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)| = |𝑔(𝑦) − 𝑐∗| < 𝛿 untuk setiap 𝑦 𝜖 [𝑐, 𝑑]. 

Oleh karenanya untuk setiap 𝑦  𝜖 [𝑐, 𝑑] dengan 0 <

|𝑦 − 𝑒| < 𝜂 berakibat 

|𝐻(𝑦) − 𝑓′(𝑐∗)| = |
𝑓(𝑔(𝑦)) − 𝑓(𝑔(𝑒))

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)
− 𝑓′(𝑐∗)| < 휀 

Untuk sebarang 휀 > 0. Jadi lim
𝑦→𝑒

𝐻(𝑦) = 𝑓′(𝑐∗). 

 

Perhatikan bahwa karena 𝑦 ≠ 𝑒 maka 𝐻(𝑦) =
𝑦−𝑒

𝑔(𝑦)−𝑔(𝑒)
≠

0, sehingga diperoleh 
𝑔(𝑦)−𝑔(𝑒)

𝑦−𝑒
=

1

𝐻(𝑦)
. 
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Dapat disimpulkan, untuk setiap 𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑] dengan 𝑦 ≠ 𝑒, 

berlaku 

𝑔′(𝑒) = lim
𝑦→𝑒

𝑔(𝑦) − 𝑔(𝑒)

𝑦 − 𝑒
= lim

𝑦→𝑒

1

𝐻(𝑦)
=

1

lim
𝑦→𝑒

𝐻(𝑦)
=

1

𝑓′(𝑐∗)
 

Terbukti 

𝑔′(𝑒) =
1

𝑓′(𝑐∗)
=

1

𝑓′(𝑔(𝑒))
 

 

Teorema 4.3.2 

Diberikan interval [a, b] ⊆ R, dan f : [a, b] → R fungsi 

monoton tegas (stricly monotone) pada [a, b]. Diberikan [c, d] 

= f([a, b]) dan g : [c, d] → R invers fungsi f. Jika fungsi f 

terdiferensial pada [a, b] dan f ′(c∗) ≠ 0 untuk setiap x ∈ [a, b] 

, maka fungsi g terdiferensial pada [c, d], lebih lanjut 

𝑔′(𝑦) =
1

(𝑓′°𝑔)(𝑦)
= ∀𝑦 ∈ [𝑐, 𝑑]. 

Bukti teorema diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. 

 

Contoh 4.3.1 

1. Diberikan 𝑛 ∈ 𝑁 dengan n genap, I = [0, ∞) dan fungsi 

bernilai real f : I → R yang didefinisikan dengan 𝑓(𝑥) =

𝑥𝑛, ∀𝑥 ∈ 𝐼, dapat dibuktikan bahwa fungsi f naik tegas dan 

kontinu pada I. Sehingga fungsi inversnya ada pada I, 

sehingga fungsi inversnya ada, yaitu 𝑔(𝑦) = 𝑦1/𝑛, ∀𝑦 ∈

[0, ∞). Fungsi g naik tegas dan kontinu pada [0, ∞). Lebih 

lanjut diperoleh 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1, ∀𝑥 ∈ 𝐼. Oleh karenanya 

jika y > 0, maka 𝑔(𝑦) = 𝑦1/𝑛  ada, dan 

𝑔′(𝑦) =
1

(𝑓′°𝑔)(𝑦)
=

1

𝑛 (𝑦
1
𝑛)

𝑛−1 =
1

𝑛 (𝑦
𝑛−1

𝑛 )
. 
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Dengan kata lain 

𝑔′(𝑦) =
1

𝑛
𝑦

−(
𝑛−1

𝑛 )
=

1

𝑛
𝑦

1
𝑛

−1 

Untuk y>0, akan tetapi g tak terdiferensial di titik 0. 

2. Diberikan 𝑛 ∈ 𝑁 , n ganjil dengan sifat n ≠ 1, dan dua 

fungsi bernilai real F dan G berturut‐turut didefinisikan 

dengan  

𝐹(𝑥) = 𝑥𝑛, ∀𝑥 ∈ 𝑅 

dan  

𝐺(𝑦) = 𝑦
1
𝑛, ∀𝑦 ∈ 𝑅 

Dapat dipahami bahwa G merupakan fungsi invers F. 

Berdasarkan nomor 1 telah ditemukan  

𝐺′(𝑦) =
1

𝑛
𝑦

−(
𝑛−1

𝑛 )
=

1

𝑛
𝑦

1
𝑛

−1 

Untuk y ≠ 0 dan G tak terdiferensial di titik 0, akan 

tetapi terdiferensial di titik‐titik lain. 
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Soal Latihan 

 

1. Gunakan definisi turunan fungsi untuk mencari turunan 

beberapa fungsi bernilai real berikut 

a. 𝑓(𝑥) = 𝑥3, 𝑥 ∈ 𝑅 

b. 𝑔(𝑥) =
1

𝑥
, 𝑥 ∈ 𝑅 − {0} 

c. ℎ(𝑥) = √𝑥, 𝑥 ∈ (0, ∞) 

d. 𝜑(𝑥) =
1

√𝑥
, 𝑥 ∈ (0, ∞) 

Petunjuk penyelesaian:  

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu  

Turunan f di c dapat di tulis: 

f’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 asalkan limitnya ada. 

Maka f di katakan terdiferensialkan di c 

 

2. Diberikan fungsi f : R →R didefinisikan dengan  

𝑓(𝑥) {
𝑥2, 𝑥 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
0, 𝑥 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 

Buktikan bahwa f terdiferensial di titik x = 0 dan tentukan 

𝑓′(0). 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu:  

Turunan f di c dapat di tulis: 

f’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 asalkan limitnya ada. 

Maka f di katakan terdiferensialkan di c 

 

3. Jika f(x) = x2 untuk x  R, tentuka f’(c)! 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi maka 

diperoleh: 

 f’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 = lim

𝑥→𝑐

𝑥2−𝑐

𝑥−𝑐
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                = lim
𝑥→𝑐

(𝑥 + 𝑐)= 2c 

 

4. Menggunakan aturan rantai, tentukan turunan beberapa 

fungsi bernilai real berikut 

a. 𝑓(𝑥) =
𝑥

1+𝑥2 , 𝑥 ∈ 𝑅 

b. 𝑔(𝑥) = √5 − 2𝑥 + 𝑥2, 𝑥 ∈ 𝑅 

c. ℎ(𝑥) = (sin 𝑥𝑘)
𝑚

, 𝑚, 𝑘 ∈ 𝑁 

d. 𝜑(𝑥) = tan 𝑥2, |𝑥| < √
𝜋

2
  

Petunjuk Penyelesaian: 

Dengan menggunakan rumus untuk aturan rantai maka 

turunan fungsi di atas dapat diselesaikan. Aturan rantai 

dapat di tuliskan:  

 
𝑔(𝑓(𝑥))−𝑔(𝑓(𝑐))

𝑥−𝑐
=

𝑔(𝑓(𝑥))−𝑔(𝑓(𝑐))

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)
.

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 

Jika f(x)  f(c). 

 

5. Tunjukkan f(x) = x1/3, x  R apakah terdiferensialkan di x = 

0! 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi yaitu:  

Turunan f di c dapat di tulis: 

f’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 asalkan limitnya ada. 

Maka f di katakan terdiferensialkan di c. 
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D. Turunan Tingkat Tinggi 

Jika f mempunyai turunan disetiap titik dalam suatu 

interval terbuka I, maka dikatakan f mempunyai turunan pada 

I. Dalam hal ini turunan dari f, yaitu f’, merupakan fungsi yang 

juga terdefinisi pada I.  

Selanjutnya mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai 

turunan dari f’, yang nilainy di c adalah 

f’’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓′(𝑥)−𝑓′(𝑐)

𝑥−𝑐
 

asalkan limit ini ada. 

Turunan kedua dari f berkaitan dengan kecekungan grafik 

fungsi f. Jika f’’ bernilai positif pada suatu interval, maka grafik 

fungsi f cekung ke atas pada interval tersebut. Sementara jika 

f’’ bernilai negatif pada suatu interval, maka grafik fungsi f 

cekung ke bawah pada interval tersebut. 

Setelah mendefinisikan turunan pertama dan kedua maka 

turunan ketiga dan turunan selanjutnya dapat didefinisikan 

secara serupa. Secara umum, f(n)(x) menyatakan turunan ke-n, 

n  N dari f. 

 

Contoh 4.4.1 

Jika f(x) = 2x3, maka 

f’(x)  = 6x2 

f’’(x) =12x 

f’’’(x)  = 12 

dan seterusnya. 

 

Contoh 4.4.2 

Misalkan f(x) = 4x4 + 5x3 + 2x2 + x + 10, maka 

f’(x)   = 16x3 + 15x2 + 4x + 1 

f’’(x)  = 48x2 + 30x + 4 

f’’’(x) = 96x + 30 
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Soal Latihan 

 

1. Tentukan pada interval mana grafik fungsi f(x) = x3 cekung 

ke atas dan pada interval mana cekung ke bawah! 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai 

turunan dari f’, yang nilainy di c adalah 

f’’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓′(𝑥)−𝑓′(𝑐)

𝑥−𝑐
 asalkan limit ini ada. 

Selanjutnya, turunan kedua dari f berkaitan dengan 

kecekungan grafik fungsi f. Jika f’’ bernilai positif pada 

suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke atas pada 

interval tersebut. Sementara jika f’’ bernilai negatif pada 

suatu interval, maka grafik fungsi f cekung ke bawah pada 

interval tersebut. 

 

2. Diketahui f(x) = 
1

√𝑥
. Tentukan f’(x), f’’(x) dan f’’’(x). 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan mendefinisikan turunan kedua dari f sebagai 

turunan dari f’, yang nilainy di c adalah 

f’’(c) = lim
𝑥→𝑐

𝑓′(𝑥)−𝑓′(𝑐)

𝑥−𝑐
 asalkan limit ini ada. 

Selanjutnya dengan cara yang sama di selesaikan untuk f’’’. 

 

3. Berikan contoh sebuah fungsi yang mempunyai turunan 

pertama tetapi tidak mempunyai turunan kedua di 0.  
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E. Teorema Nilai Rata-rata 

1. Maksimum dan Minimum Lokal 

Misalkan  f  terdefinisi pada suatu interval terbuka (a,b) 

dan c(a,b). Dikatakan bahwa  f  mencapai nilai maksimum 

dan minimum local di c apabila 

f(x) ≤  f(c) 

untuk setiap x dalam suatu interval terbuka I yang memuat c. 

Titik c dalam hal ini disebut sebagai titik maksimum lokal. 

Definisi untuk nilai dan titik minimum lokal analog 

dengan definisi di atas. 

 

 
Gambar 4.1 f mencapai nilai maksimum lokal di c 

 

Secara intuitif, f mencapai nilai maksimum lokal di c 

apabila grafiknya mempunyai sebuah “puncak” di atas titik c. 

Sejalan dengan itu, f mencapai nilai minimum lokal di c 

apabila grafiknya mempunyai sebuah “lembah” di atas titik c. 

Jika f(c) merupakan nilai maksimum  f  pada seluruh 

interval (a,b), maka tentunya  f  mencapai nilai maksimum 

lokal di c. Namun sebaliknya belum tentu benar, nilai 

maksimum lokal belum tentu merupakan nilai maksimum  f.  
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Teorema 4.5.1 

Misalkan  f  mempunyai turunan pada (a,b) dan c (a,b). 

Jika f mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di c, 

maka f’(c) = 0.  

Bukti: 

Menurut definisi turunan 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
 → f’(c) untuk x → c. 

Misalkan f’(c) > 0 , terdapat  > 0 sedemikian sehingga 

 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
> 0    (*) 

untuk x  (c - , c + ), x  c. Sekarang misalkan x  (c, c + ) 

sembarang. Maka, x – c > 0 dan (*) memberikan f(x) – f(c) > 0 

atau f(x) > f(c). Jadi f tidak mungkin mencapai nilai maksimum 

lokal di c. Selanjutnya misalkan x  (c - , c) sembarang. Maka, 

x – c < 0 dan (*) memberikan f(x) – f(c) < 0 atau f(x) < f(c). Jadi 

f juga tidak mungkin mencapai nilai minimum lokal di c. 

Hal serupa terjadi ketika f’(c) < 0. Jadi, jika f’(c)  0, maka f 

tidak akan mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di 

c. 

 

2. Titik Stasioner 

Titik c dengan f’(c) = 0 disebut titik stasioner f. Tidak 

semua titik stasioner merupakan titik maksimum atau 

minimum lokal.  

 

Teorema 4.5.2 (Teorema Rolle) 

Misalkan f kontinu pada [a,b] dan mempunyai turunan 

pada (a,b). Jika f(a) = f(b), maka f’(c) = 0 untuk suatu c  (a,b) 

Bukti: 

Karena f kontinu pada interval kompak [a,b] maka 

menurut sifat kekontinuan f mencapai nilai maksimum M di 

suatu titik c1  [a,b] dan juga mencapai nilai minimum m di 

suatu titik c2  [a,b]. 
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Misalkan c1 dan c2 adalah titik-titik ujung [a,b]. Karena f(a) 

= f(b), maka m = M dan dengan demikian f konstan pada [a,b]. 

Akibatnya f’(c) = 0 untuk setiap c  (a,b). 

Misalkan c1 bukan titik ujung [a,b]. Maka c1  (a,b) dan f 

mencapai nilai maksimum lokal di c1. Menurut Teorema 4.5.1, 

f’(c1) = 0. Hal serupa terjadi bila c2 bukan titik ujung [a,b]. 

 

Soal Latihan 

1. Diketahui f(x) = x|x|, x  R. Tunjukkan bahwa 0 

merupakan titik stasioner. Selidiki apakah f mencapai nilai 

maksimum atau minimum lokal di 0. 

Petunjuk penyelesaian: 

Dengan menggunakan Teorema Rolle maka dapat di 

tunjukkan bahwa 0 adalah titik stasioner dan dapat 

diselidiki bahwa f mencapai nilai maksimum atau 

minimum lokal di 0. 

2. Beri contoh sebuah fungsi f yang terdefinisi pada [a,b], 

mempunyai turunan pada (a,b), dan f(a) = f(b), namun 

tidak ada c  (a,b) dengan f’(c) = 0. 

 

3. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor 

Sebagai bentuk perumuman dari Teorema Rolle, maka 

berikut ini diberikan Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema 

Taylor: 

 

Teorema 4.5.3 (Teorema Nilai Rata-rata) 

Misalkan f kontinu pada [a,b] dan mempunyai turunan 

pada (a,b). Maka 

𝑓′(𝑐) =
𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
 

untuk suatu c  (a,b). 
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Bukti: 

Misalkan F didefinisikan pada [a,b], sebagai 

  F(x) = f(x) – hx 

Dengan h konstanta. Maka F kontinu pada [a,b] dan 

mempunyai turunan pada (a,b). Pilih konstanta h sedemikian 

sehingga F(a) = F(b), yakni 

ℎ =
𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
 

Karena F memenuhi hipotesis Teorema Rolle, maka F’(c) = 

0 untuk suatu c (a,b). Namun 

  F’(c) = f’(c) – h = 0. 

Sehingga teorema terbukti. 

 

Jika f mempunyai turunan di c, maka persamaan garis 

singgung pada kurva y = f(x) di titik (c, f(c)) adalah  

y = f(c) + (x – c)f’(c). 

Untuk x dekat c, nilai f(c) + (x – c)f’(c) merupakan 

hampiran yang “baik” untuk f(x).  

Misalkan f mempunyai turunan ke-(n-1) di c, maka bentuk 

polinom: 

P(x) = f(c) + (x – c)f’(c) + 
(𝑥−𝑐)2

2!
𝑓′′(𝑐)+…+  

(𝑥−𝑐)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛−1)(𝑐) 

Mempunyai turunan ke-k, k = 0,1,2,…,n-1, yang sama 

dengan turunan ke-k dari f. 

 

Teorema 4.5.4 (Teorema Taylor) 

Misalkan f mempunyai turunan ke-n pada interval terbuka 

I yang memuat titik c. Maka, untuk setiap x  I, berlaku 

f(x) = f(c) + (x – c)f’(c) + 
(𝑥−𝑐)2

2!
𝑓′′(𝑐)+…+  

(𝑥−𝑐)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛−1) (𝑐) + En 

dengan En = 
1

𝑛!
(𝑥 − 𝑐)𝑛𝑓(𝑛)() untuk  antara x dan c. 
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Bukti: 

Untuk t di antara x dan c, didefinisikan 

F(t) = 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑡) −  (𝑥 − 𝑡)𝑓′(𝑡) − ⋯ −
(𝑥−𝑡)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛−1)(t) 

Perhatikan bahwa 

  F’(t) = 
(𝑥−𝑡)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛)(t). 

Didefinisikan, 

  G(t) = F(t) -  
(𝑥−𝑡)𝑛

(𝑛−𝑐)!
𝐹(c). 

Maka, G(x) = G(c) = 0, sehingga menurut teorema Rolle, 

terdapat  di antara x dan c sedemikian sehingga: 

0=G()=F’()+
𝑛(𝑥−)𝑛−1

(𝑛−𝑐)𝑛 𝐹(c) = - 
(𝑥−)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛)()  +

𝑛(𝑥−)𝑛−1

(𝑛−𝑐)𝑛 F(c). 

Dari sini diperoleh: 

F(c) = 
(𝑥−𝑐)𝑛

𝑛!
𝑓(𝑛)() 

Teorema terbukti. 

 

4. Aplikasi Teorema Nilai Rata-rata 

Berikut ini diberikan contoh-contoh aplikasi teorema rata-

rata:  

Contoh 4.5.1 

Teorema Rolle dapat digunakan untuk menunjukkan akar 

dari suatu fungsi. Jika fungsi g dapat diidentifikasi sebagai 

turunan dari fungsi f, maka diantara sebarang dua akar dari f 

terdapat paling sedikit satu akar dari g. Misalkan g(x) = cos x, 

maka g adalah turunan dari f(x) = sin x. Jadi diantara dua akar 

dari sin x terdapat paling sedikit satu akar dari cos x. Pada sisi 

lain, g’(x) = -sin x = -f(x), sehingga aplikasi lain dari teorema 

Rolle mengatakan bahwa diantara dua akar cos terdapat 

paling sedikit satu akar sin. Selanjutnjutnya kita dapat 
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menyimpulkan bahwa akar-akar dari sin dan cos 

berhubungan. Kesimpulan ini berlaku juga dalam fungsi 

Bessel Jn, n = 0, 1, 2, 3, … dengan menggunkan relasi.  

[xn Jn(x)]’ = xn Jn-1(x),  [xn-1 Jn(x)]’ = -x-n Jn+1(x) untuk x > 0 

 

Contoh 4.5.2 

Teorema nilai rata-rata dapat digunakan untuk 

perhitungan pendekatan dan memperoleh estimasi kesalahan. 

Misalkan, teorema ini digunakan untuk menghitung √150. 

Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata yaitu f(x) = √𝑥, 

c = 100, b = 105, diperoleh  

√105 -√100 = 
5

2√𝑐
 . 

 

Untuk suatu c dengan 100 < c < 105 Karena 10 < √𝑐 < 

√105 < √121 = 11, maka dapat dinyatakan bahwa 

  
5

2(11)
<  √105 − 10 <

5

2(10)
 

Jadi diperoleh  

10.2272 < √105 < 10.2500. 

 

Estimasi ini belum setajam yang diinginkan. Jelas bahwa 

estimasi √𝑐 < √105 < √121 merupakan pemborosan, dan bisa 

diganti dengan menggunakan kesimpulan bahwa √105 < 

10.2500. Jadi √𝑐 < 10.2500 dan dengan mudah dapat 

ditunjukkan bahwa, 

0.2439 < 
5

2(10.2500)
 < √105 − 10. 

 

Hasil estimasi yang baru adalah 10.2439 < √105 < 

10.2500. 
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5. Ketaksamaan  

Salah satu penggunaan teorema rata-rata adalah untuk 

menentuka suatu ketaksamaan tertentu. Informasi yang 

berhubungan dengan range atau daerah hasil dari turunan 

suatu fungsi yang tersedia. Informasi ini dapat digunakan 

untuk menyimpulkan sifat-sifat fungsinya. 

 

Contoh 4.5.3 

Fungsi eksponensial f(x) = ex mempunyai turunan f’(x) = 

ex untuk setiap nilai x  R. jadi f’(x) > 1 untuk x > 0, dan f’(x) < 

1 untuk x < 0. Dari hubungan ini, dapat diturunkan 

ketaksamaan berikut: 

 ex  1 + x untuk x  R                                          (1) 

 

ketaksamaan (1) di atas akan menjadi persamaan jika dan 

hanya jika x = 0. Jika x = 0, maka kita mempunyai persamaan 

yang kedua sisinya sama dengan 1. Jika x > 0, maka dengan 

menggunakan teorema nilai rata-rata untuk fungsi f diselang 

tutup [0,x) diperoleh 

 ex – e0 = ec (x – 0) untuk suatu c, 0 < c< x. 

karena e0 = 1 dan ec > 1, maka persamaan diatas menjadi 

 ex – 1 > x 

atau  

 ex > 1 + x untuk x > 0 

dengan cara yang sama, dapat dibuktikan ketaksamaan untuk 

x < 0.  Jadi ketaksamaan (1) berlaku untuk semua x dan 

persamaan dipenuhi jika x = 0. 

 

Contoh 4.5.4 

Fungsi g(x) = sin x mempunyai turunan g’(x) = cos x untuk 

semua x  R. Karena -1 ≤ cos x ≤ 1 untuk setiap x  R, maka 

akan ditunjukkan bahwa  
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 -x ≤ sin x ≤ x untuk setiap x  0.                            (2) 

Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata pada g di 

selang tutup [0, x], dimana x > 0, diperoleh 

 Sin x – sin 0 = (cos c) (x – 0) untuk suatu c, 0 < c < x. 

Karena sin 0 = 0 dan -1 ≤ cos x ≤ 1, diperoleh 

 -x ≤ sin x ≤ x. 

Karena persamaan dipenuhi di x = 0, ketaksamaan (2) 

terbukti. 

 

Contoh 4.5.5 

Ketaksamaan Bernoulli. Jika  > 1, maka 

 (1 + x)  1 + x untuk semua x > -1                        (3) 

Dengan persamaan dipenuhi jika dan hanya jika x = 0. 

Akan dibuktikan dengan menggunakan teorema nilai rata-

rata. 

Jika h(x) = (1 + x) maka h’(x) = (1 + x)-1 untuk semua x 

> -1. 

Jika x > 0, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata yang 

dikenakan pada h diselang tutup [0,x] terdapat c dengan 0 < c 

< x sedemikian sehingga 

h(x) – h(0) = h’(c)(x-0) 

jadi,  

(1 + x) -1 =  (1 + c)-1 x. 

Karena c > 0 dan  -1 > 0, serta (1 + c)-1 > 1 maka 

diperoleh, 

(1 + x) > 1 + x. 

Jika -1 < x < 0, dengan menggunakan teorema nilai rata-

rata diselang tutup [x,0] akan diperoleh ketaksamaan di atas. 

Karena untuk kasus x = 0 menghasilkan suatu persamaan, 

maka dapat disimpulkan bahwa ketaksamaan (3) berlaku 

untuk semua x > -1 dan suatu persamaan dipenuhi jika dan 

hanya jika x = 0. 
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Contoh 4.5.6 

Misalkan  bilangan real yang memenuhi 0 <  < 1 dan 

g(x) = x - x untuk x  0. Maka, 

g’(x) = (1-x-1) 

sehingga g’(x) < 0 untuk 0 < x < 1 dan g’(x) > 0 untuk x > 1. 

Akibatnya jika x  0, maka g(x)  g(1) dan g(x) = g(1) jika dan 

hanya jika x = 1. 

Selanjutnya, jika x 0 dan 0 <  < 1, maka diperoleh 

x ≤ x + (1 - ). 

Jika a > 0 dan b > 0 dan jika ditetapkan x = a/b dan 

kemudian dikalikan dengan b, diperoleh pertidaksamaan 

ab1-  ≤ a + (1 - ) b, 

dimana kesamaan dipenuhi jika dan hanya jika a = b. 

 

6. Sifat Nilai Antara dari Suatu Turunan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang teorema Darboux. 

Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi f 

terdiferensialkan di setiap titik di selang I, maka fungsi f’ 

mempunyai sifat nilai antara. 

 

Lemma 4.5.6 

Misalkan I  R suatu selang, f : I → R dan c  I serta 

diasumsikan bahwa f mempunyai turunan di c. Maka: 

a. Jika f’(c) > 0, maka ada suatu bilangan  > 0 sedemikian 

sehingga f(x) > f(c) untuk x  I dan memenuhi c < x < c + . 

b. Jika f’(c) < 0, maka ada suatu bilangan  > 0 sedemikian 

sehingga f(x) > f(c) untuk x  I dan memenuhi c -  < x < c. 

Bukti: 

a. Karena 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
= 𝑓′(𝑐) > 0  
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Maka berdasarkan teorema bahwa suatu bilangan  > 0 

sedemikian sehingga jika x  I dan 0 < |x – c| < , maka 

 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
> 0. 

Jika x  I juga memenuhi x > c, maka diperoleh 

f(x) – f(c) = (x – c). 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑐)

𝑥−𝑐
> 0. 

Jadi jika x  I dan c < x < c +  maka f(x) > (f(c). 

b. Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 4.5.7 (Teorema Darboux) 

Jika f terdifferensialkan diselang tutup I = [a,b] dan jika k 

adalah bilangan antara f’(a) dan f’(b), maka terdapat paling 

sedikit satu titik c diselang buka (a,b) sedemikian hingga f’(c) 

= k. 

Bukti: 

Andaikan bahwa f’(a) < k < f’(b). Kemudian didefinisikan g 

diselang I dengan g(x) = kx – f(x) untuk x  I. Karena g 

kontinu, maka g memuat nilai maksimum di selang I. Karena 

g’(a) = k – f’(a) > 0, maka berdasarkan lemma maka 

maksimum dari g tidak terjadi di x = a. Demikian juga, karena 

g’(b) = k – f’(b) < 0, maka berdasarkan lemma, maka 

maksimum tidak terjadi di x = b. Selanjutnya, g memuat 

maksimumnya di c di (a,b). Kemudian berdasarkan teorema 

bahwa dipunyai 0 = g’(c) = k – f’(c). Jadi f’(c) = k.  

 

F. Aturan L’Hopital 

Telah dibahas sebelumnya bahwa jika A = lim
𝑥→𝑐

𝑓 (𝑥) dan B 

=  lim
𝑥→𝑐

𝑔 (𝑥), jika B  0, maka 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝐴

𝐵
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Tetapi, jika B = 0, maka tidak diperoleh kesimpulan. Jika A 

= 0, B = 0, maka limit dari pembagian f/g dikatakan tak tentu. 

Dalam kasus ini, limitnya mungkin tidak ada atau mungkin 

juga sebarang nilai real, tergantung pada fungsi f dan g. 

Simbol 
0

0
 digunakan untuk menyatakan kondisi ini. Misalkan, 

 adalah sebarang bilangan real, jika f(x) = x dan g(x) = x, 

maka 

lim
𝑥→0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= lim

0

𝛼𝑥

𝑥
= lim

𝑥→0
𝛼 = 𝛼. 

 

Jadi bentuk tak tentu 
0

0
 dapat menunjukkan sebarang 

bilangan real  sebagai limit. 

Bentuk tak tentu lainnya dinyatakan dengan simbol, 

 /, 0. , 00, 1, dan  - . 

Tapi pada pembahasan ini hanya fokus untuk bentuk tak 

tentu 
0

0
  dan 




. Sedangkan untuk bentuk tak tentu lainnya 

diubah dulu ke dalam bentuk tak tentu  
0

0
  dan 




.  

 

Teorema 4.6.1 

Misalkan f dan g terdefinisi di [a,b], f(a) = g(a) = 0, dan 

g(x)  0 untuk a < x < b. Jika f dan g terdifferensial di a dan jika 

g’(a)  0, maka limit  
𝑓

𝑔
   di a ada dan sama dengan  

𝑓′(𝑎)

𝑔′(𝑎)
. Jadi 

 lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑓′(𝑎)

𝑔′(𝑎)
. 

Bukti: 

Karena f(a) = g(a) = 0, maka dapat dituliskan pembagian 
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 untuk a < x < b sebagai berikut: 

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑎)
=

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)
𝑥 − 𝑎

𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑎)
𝑥 − 𝑎
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Dengan menggunakan teorema diperoleh, 

 lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

lim
𝑥→𝛼

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎

lim
𝑥→𝛼

𝑔(𝑥)−𝑔(𝑎)

𝑥−𝑎

 = 
𝑓′(𝑎)

𝑔′(𝑎)
. 

 

Perhatika hipotesis f(a) = f(b) = 0 perlu. 

 

Teorema 4.6.2 (Teorema Nilai Rata-rata Cauchy) 

Misalkan f dan g kontinu di [a,b] dan terdifferensialkan di 

(a,b) serta dengan mengasumsikan bahwa g(x)  0 untuk 

semua x di (a,b), maka terdapat c di (a,b) sedemikian 

sehingga, 

 
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑔(𝑏)−𝑔(𝑎)
=  

𝑓′(𝑐)

𝑔′(𝑐)
. 

Bukti: 

Seperti dalam bukti teorema rata-rata, disini digunakan  

teorema Rolle. Karena g’(x)  0 untuk semua x di (a,b), maka 

berdasarkan teorema Rolle g(a)  g(b). Kemudian untuk x di 

[a,b], didefinisikan 

h(x) = 
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑔(𝑏)−𝑔(𝑎)
(𝑔(𝑥) −  𝑔(𝑎)) −  (𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)). 

 

h kontinu di [a,b], terdifferensial di (a,b), dan h(a) = h(b) = 0. 

Selanjutnya berdarakan teorema Rolle terdapat titik c di (a,b) 

sedemikian sehingga 

 0 = h’(c) = 
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑔(𝑏)−𝑔(𝑎)
. 𝑔′(𝑐) − 𝑓′(𝑐). 

 

Karena g’(c) 0, maka dengan membagi persamaan di atas 

dengan g’(c) teorema di atas terbukti. 

 

Teorema 4.6.3 (Aturan L’Hopital Pertama) 

Misalkan - ≤ a < b ≤  dan f, g tyerdifferensialkan di (a,b) 

dengan g’(x)  0 untuk semua x  (a,b). Misalkan 
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 lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) = 0 =  lim
𝑥→𝑎+

𝑔(𝑥).                      (1) 

(a) Jika 
)(

)(
lim

'

'

xg

xf

ax→
 = R,  L

)(

)(
lim  

xg

xf
maka

ax→
 L=  

(b) Jika   
)(

)(
lim

'

'

xg

xf

ax→
=  ,,-  L

)(

)(
lim  

xg

xf
maka

ax→
 L=  

Bukti :  

Jika a < α < β < b, maka dengan teorema Rolle diperoleh  

g(β) ≠ g(α). Kemudian dengan menggunakan teorema nilai 

rata-rata Cauchy, terdapat ),(  u  sedemikian sehingga 

 )(

)(

)(-)(

)(-)(
'

'

ug

uf

gg

ff
=





                                                  (2)

 

 

Kasus (a) : Jika diberikan R  L dan ,0 maka ada 

b),(  ac  sedemikian hingga 

 +− L
ug

uf
L

)(

)(
'

'

 untuk ),(  u  

 

Dengan mensubstitusikan (2) ke persamaan diatas 

diperoleh 





 +− L

gg

ff
L

)(-)(

)(-)(
untuk ca    (3) 

 

Jika kita ambil limit di (3) untuk +→ a , maka diperoleh 





 +− L

g

f
L

)(

)(
untuk ],( ca . 

Karena ,0 maka teorema terbukti. 
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Kasus (b) : Jika diberikan  +=L dan  0,M maka 

terdapat b),(  ac  sedemikian hingga 

M
ug

uf


)(

)(
'

'

untuk c),(  au  

 

Dengan mensubtitusikan (2) ke persamaan diatas 

diperoleh 

M
gg

ff


)(-)(

)(-)(




 untuk ca                       (4) 

 

Jika kita ambil limit di (4) untuk +→ a , maka diperoleh 

M
g

f


)(

)(




 untuk ),( ca  

Karena ,0M sebarang, maka teorema terbukti. 

 

Teorema 4.6.4 (Aturan L’Hopital Kedua) 

Misalkan − ba  dan gf ,  terdifferensial di 

),( ba dengan 0)(' xg  untuk semua b),(  ax . Misalkan  

=
+→

)(lim xg
ax                                                                    (5)

 

(a) Jika   
)(

)(
lim

'

'

xg

xf

ax→
 = R,  L

)(

)(
lim  

xg

xf
maka

ax→
 L=  

(b) Jika   
)(

)(
lim

'

'

xg

xf

ax→
=  ,,-  L

)(

)(
lim  

xg

xf
maka

ax→
 L=  

 

Bukti :  



 

126 | Analisis Real 

Seperti sebelumnya, kita mempunyai g(β) ≠g(α) untuk α,β 

  (a,b), α  β. Selanjutnya, persamaan. (2) dibukti teorema 

Teorema 4.6.3 berlaku untuk suatu u   (α,β). 

Kasus (a) :  

Jika diberikan sebarang  R,  L dengan 0 L dan 0  , 

maka terdapat b)(a,  c sehingga (3) dibukti Teorema 4.6.3 

berlaku ketika ca    karena →)(xg dapat 

diansumsikan 0)( cg dengan menetapkan β = c  di (3) maka 

diperoleh 

L − ε <
)(-)(

)(-)(





gg

ff
< L − ε untuk αϵ(a, c)        (6) 

 

Karena 
𝑔(c)

𝑔(α)
→ 0 untuk α → α +, maka dapat diansumsikan 

bahwa 0 <
𝑔(c)

𝑔(α)
< 1 untuk semua 𝛼 𝜖 (𝑎, 𝑐), selanjutnya 

 

)(g − )(cg

)(g
= 1 −

)(cg

)(g
> 0 untuk 𝛼 𝜖 (𝑎, 𝑐) 

 

Jika (6) dikalikan dengan 
)(g − )(cg

)(g
> 0 akan diperoleh  

(𝐿 − 휀) (1 −
)(cg

)(g
) <

)(f

)(g
−

)(cf

)(g
< (𝐿 + 휀) (1 −

)(cg

)(g
)   (7) 

 

Karena
𝑔(c)

𝑔(α)
→ 0 dan 

𝑓(c)

𝑔(α)
→ 0 untuk α → α + maka setiap 𝛿 

dengan 0 < 𝛿 < 1 terhadap 𝑑 𝜖 (𝑎, 𝑐) sedemikian sehingga 

0 < 
𝑔(c)

𝑔(α)
< 𝛿 dan 

|𝑓(𝑐)|

|𝑔(𝛼)|
< 𝛿 untuk setiap 𝛼 𝜖 (𝑎, 𝑑) sehingga (7) 

menjadi 
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(𝐿 − 휀)(1 − 𝛿) − 𝛿 <
)(f

)(g
< (𝐿 + 휀) + 𝛿     (8) 

 

Jika ditetapkan 𝛿 = 𝑚𝑖𝑛 {1, 휀,
𝜀

(|𝐿|+1)
} maka sebagai latihan 

tunjukkan bahwa  

𝐿 − 2휀 ≤
)(f

)(g
≤ 𝐿 + 2휀 

Karena 휀 > 0 sebarang, maka ini membuktikan 

pernyataan. Untuk pembuktian kasus L = 0 dan L < 0 serupa. 

 

Kasus (b) : 

Jika 𝐿 =  +∞ dan diberikan 𝑀 > 1 dan  𝑐 𝜖 (𝑎, 𝑏) 

sedemikian sehingga 
)(' uf

)(' ug
 untuk setiap 𝑢 𝜖 (𝑎, 𝑐) maka 

 
)(-)(

)(-)(





gg

ff
> 𝑀 untuk 𝑎 < 𝛼 < 𝛽 ≤ 𝑐   (9) 

Karena )(xg → ∞ untuk 𝑥 → 𝑎 +, maka boleh menyatakan 

c juga memenuhi )(cg >0 yang 
| )(cf |

| )(g |
<

1

2
dan  0 <

𝑔(c)

𝑔(α)
<

1

2
 

untuk setiap 𝛼 𝜖 (𝑎, 𝑐).  Jika dalam (9), 𝛽 = 𝑐 dan kemudian 

kita kalikan dengan 1 −
𝑔(c)

𝑔(α)
>

1

2
 maka akan diperoleh 

)(f − )(cf

)(g
> 𝑀 (1 −

)(cg

)(g
) >

1

2
𝑀, 

Sehingga 

)(f

)(g
>

1

2
𝑀 +

)(cf

)(g
>

1

2
(𝑀 − 1) untuk 𝛼 𝜖 (𝑎, 𝑐) 
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Karena 𝑀 > 1 sebarang, maka lim
𝛼→𝛼+

𝑓(a)

𝑔(α)
= ∞ 
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BAB V  
INTEGRAL RIEMANN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai konsep partisi, jumlah 

Riemann, integral Riemann, sifat-sifat dasar integral 

Riemann, Teorema Dasar Kalkulus untuk integral Riemann, 

Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor untuk Integral,  

 

A. Konsep Partisi 

 

Definisi 5.1.1 

Jika I = [a,b] sebuah interval R maka sebuah partisi dari 

interval I pasti terbatas ada himpunan berurutan P:= (x0, x1, 

…, xn-1, xn) dari titik-titik di dalam I Sedemikian hingga 

 a = x0 < x1 < x2 < … < xn = b 

titik-titik di P berguna untuk membagi-bagi I = [a,b] ke dalam 

subinterval yang tidak saling tumpang tindih 

 I1 := [x0, x1], I2 = [x1, x2], …, In :=[xn-1, xn] 

 

Contoh 5.1.1 

Ji ka I := [0,6] sebuah interval di R maka sebuah partisi 

dari interval I pasti terbatas, ada himpunan berturut-turut 

P;= (x0 = 0, 1.1, 2, 3.2, 4, 6 = x5) dari titik-titik di dalam I 

sedemikian hingga  

 x0 = 0 < 1.1 < 2 < 3.2 < 4 < 6 = x5 

titik-titik di P berguna untuk membagi-bagi  I = [0,6] ke 

dalam subinterval yang tidak saling tumpang tindih. 

I`1 := [x0 = 0, 1.1], I2 := [1.1,2], I3 := [2, 3.2], I4 := [3.2, 4],  

I5 := [4,6 = x5] 

Angka 5 adalah angka subinterval dalam partisi [0,6] 
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yang membagi partisi ke dalam 5 bagian. Dan xi = xi – xi-1 

tidak selalu sama. 

 

B. Jumlah Riemann  

Definisi 5.2.1 

Misalkan I = [a,b] interval di R dan f : [a,b] → R fungsi 

terbatas. Untuk setiap himpunan terbatas dari titik-titik {x0, 

x1, …, xn} sedemikian sehingga  

 a = x0 < x1 < x2 < … < xn = b 

dan f berkorespondensi ke setiap partisi P dari I, maka 

jumlah Riemann atas dan bawah dari f yang berpadanan 

dengan partisi P didefinisikan sebagai:  

 U(P, f) = ∑ 𝑀𝑖∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  dengan 𝑀𝑖  = sup f(x) 

 L(P, f) = ∑ 𝑚𝑖∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  dengan 𝑚𝑖  = inf f(x) 

dimana x  [xi-1, xi], xi = xi – xi-1 (i = 1, 2, …) 

 

Perhatikan bahwa L(P, f) ≤ U (P, f) untuk dan Q := {y0, y1, 

…, ym} adalah partisi dari [a,b], maka Q disebut sebagai suatu 

penghalus dari P apabila setiap titik partisi xk  P merupakan 

titik partisi di Q, yakni P  Q. Dalam hal ini, setiap subinterval 

yang terkait dengan partisi P dapat dinyatakan sebagai 

gabungan dari beberapa subinterval yang terkait dengan 

partisi Q, yakni: 

[xk-1, xk] = [yi-1, yi]  [yi, yi + 1]  …  [yj-1, yj]. 

Perlu diingat bahwa, suatu penghalusan dari sebarang partisi 

P dengan menambahkan sejumlah titik ke P. 

 

Proposisi 5.2.2 

Jika Q merupakan penghalusan dari P, maka  

L(P, f) ≤ L(Q, f) dan U(Q, f) ≤ U (P, f) 
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Akibat 5.2.3 

Jika P1 dan P2 adalah dua partisi sembarang dari [a, b], 

maka L(P1, f) ≤ U(P2, f) 

 

C. Integral Riemann 

Pada bagian ini diasumsikan bahwa 𝑓: [𝑎. 𝑏] → 𝑅 terbatas. 

Menurut Akibat 5.2.3. Himpunan{𝐿(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]} 

terbatas di atas (oleh suatu jumlah Riemann atas). Sementara 

himpunan {𝑈(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]}  terbatas di bawah 

(oleh suatu jumlah Riemann bawah). Karena itu dapat 

didefinisikan  

𝐿(𝑓) ≔ 𝑠𝑢𝑝{𝐿(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]} 

Dan 

𝑈(𝑓) ≔ 𝑠𝑢𝑝{𝑈(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]} 

𝐿(𝑓) disebut sebagai integral Riemann atas dari f. Sementara 

𝑈(𝑓) disebut sebagai integral Riemann bawah dari f.  

 

Proposisi 5.3.1  

𝐿(𝑓) ≤  𝑈(𝑓). 

Bukti.  

Untuk setiap partisi P0 dari [𝑎. 𝑏]. 𝑈(𝑃0. 𝑓) merupakan 

batas atas dari {𝐿(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]}, sehingga  

𝐿(𝑓) ≔ 𝑠𝑢𝑝{𝐿(𝑃. 𝑓): 𝑃 partisi dari [𝑎. 𝑏]} ≤ 𝑈(𝑃0. 𝑓). 

Karena ini berlaku untuk sembarang partisi P0. Maka 𝐿(𝑓) 

merupakan batas bawah dari  

{𝑈(𝑃0. 𝑓): 𝑃0 partisi dari [𝑎. 𝑏]}.  

Akibatnya  

𝐿(𝑓) ≤ 𝑖𝑛𝑓{𝑈(𝑃0. 𝑓): 𝑃0 partisi dari [𝑎. 𝑏]} = 𝑈(𝑃0. 𝑓). 

Sebagaimana yang diharapkan. 
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Teorema berikut memberikan suatu kriteria untuk 

keterintegralan f pada [𝑎. 𝑏] . (Untuk selanjutnya, 

‘terintegralkan ‘ berarti ‘terintegralkan Riemann’ dan 

‘integral’ berarti ‘integral Riemann’) 

 

Teorema 5.3.2 

f terintegralkan pada [a. b] jika dan hanya jika untuk 

setiap ϵ > 0 terdapat suatu partisi Pϵ  dari [a. b]  sedemikian 

sehingga  

𝑈(𝑃𝜖 . 𝑓) − 𝐿(𝑃𝜖 . 𝑓) < 𝜖. 

Bukti.  

Misalkan  f  terintegralkan pada [𝑎. 𝑏]  ambil 𝜖 > 0 

sembarang 

𝐿(𝑓) −
1

2
< 𝐿(𝑃1. 𝑓). 

Dari definisi infimum, terdapat pula suatu partisi 𝑃2 dari 

[𝑎. 𝑏] sehingga  

𝑈(𝑃2. 𝑓) < 𝑈(𝑓) −
𝜖

2
 

Sekarang misalkan 𝑃𝜖 = 𝑃1 ∪ 𝑃2 . Maka 𝑃𝜖  merupakan 

perhalusan dari 𝑃1 𝑑𝑎𝑛 𝑃2. 

Akibatnya,  

𝐿(𝑓) −
𝜖

2
< 𝐿(𝑃1. 𝑓) ≤  𝐿(𝑃𝜖 . 𝑓) ≤ 𝑈(𝑃𝜖 . 𝑓) ≤ 𝑈(𝑃2. 𝑓)

< 𝑈(𝑓) +
𝜖

2
 

Namun 𝐿(𝑓) = 𝑈(𝑓), sehingga diperoleh 

𝑈(𝑃𝜖 . 𝑓) − 𝐿(𝑃𝜖 . 𝑓) < 𝜖 

Sebaliknya misalkan untuk setiap 𝜖 > 0   terdapat suatu 

partisi 𝑃∈ dari [𝑎. 𝑏] sedemikian sehingga  

𝑈(𝑃𝜖 . 𝑓) − 𝐿(𝑃𝜖 . 𝑓) < 𝜖 

Maka untuk setiap 𝜖 > 0, berlaku  

0 ≤  𝑈(𝑓) − 𝐿(𝑓) ≤ 𝑈(𝑃𝜖 . 𝑓) − 𝐿(𝑃𝜖 . 𝑓) < 𝜖 
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Dari sini dapat di simpulkan bahwa  𝑈(𝑓) = 𝐿(𝑓) atau f  

diintegralkan pada [𝑎. 𝑏] 

 

Akibat 5.3.3 

Misalkan terdapat barisan partisi 〈𝑃0〉  dari [𝑎. 𝑏] 

sedemikian sehingga  

lim
𝑛→∞

[𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) − 𝐿(𝑃𝑛. 𝑓)] = 0 

Maka f terintegralkan pada [𝑎. 𝑏] dan 

lim
𝑛→∞

𝐿(𝑃𝑛. 𝑓) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= lim
𝑛→∞

𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) 
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Soal Latihan 

 

1. Misalkan 𝑓(𝑥) = 𝑥. 𝑥 ∈ [0.1]. 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑛 = {0.
1

𝑛
.

2

𝑛
… 1 } , 𝑛 ∈ N. 

tunjukkan bahwa lim
𝑛→∞

[𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) − 𝐿(𝑃𝑛 . 𝑓)] = 0  , dan 

kemudian simpulkan  bahwa f  terintegralkan pada [0.1] 

Petunjuk Penyelesaian: 

Akan dibuktikan bahwa lim
𝑛→∞

[𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) − 𝐿(𝑃𝑛 . 𝑓)] = 0  , 

dengan barisan partisi 〈𝑃0〉 dari [0.1].   

Kemudian f diintegralkan pada [0,1] yaitu: 

lim
𝑛→∞

𝐿(𝑃𝑛. 𝑓) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0

= lim
𝑛→∞

𝑈(𝑃𝑛 . 𝑓) 

 

2. Misalkan fungsi f  didefinisikan pada [0.1] sebagai  

𝑓(𝑥) = {
0, 0 ≤ 𝑥 < 1;
1,               𝑥 = 1.

 

Buktikan bahwa f terintegralkan  pada [0.1]  dengan 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 0 

Petujuk Penyelesaian: 

Mengintegralkan fungsi f pada [0,1] yaitu: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
 = 0 dengan menggunakan integral Riemann. 

 

3. Misalkan fungsi f  didefinisikan pada [0.1] sebagai  

𝑓(𝑥) = {
1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1;
2,         1 < 𝑥 ≤ 2.

 

Buktikan bahwa f terintegralkan  pada [0.2]  dengan 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 3 

Petunjuk Penyelesaian: 

Mengintegralkan fungsi f pada [0,2] yaitu 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

0
= 3  dengan menggunakan integral Riemann. 
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D. Sifat-sifat Dasar Integral Riemann 

Pada bagian ini akan dipelajari sifat-sifat dasar integral 

Riemann. Sifat pertama adalah sifat kelinearan, yang 

dinyatakan dalam Proposisi 1. Sepanjang bab ini, I 

menyatakan interval [a, b], kecuali bila kita nyatakan lain. 

 

Proposisi 5.4.1 

Misalkan f, g : I → R terintegralkan pada I , dan c ∈ R suatu 

konstanta. Maka cf dan f + g terintegralkan pada I dan 

∫ 𝑐𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
 c ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
,    (1) 

∫ (𝑓 + 𝑔)(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
 c ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
,          (2) 

Bukti: 

1. Jika c = 0, maka pernyataan tentang cf jelas benar. 

Sekarang tinjau kasus c > 0. (Kasus c < 0 serupa dan 

diserahkan sebagai latihan). Misalkan P := {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

partisi sembarang dari I . Karena c > 0, kita mempunyai 

inf {cf (x) : x ∈ [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘]} = c inf { f (x) : x ∈ [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘]} 

untuk k = 1, 2, . . . , n. Kalikan tiap suku ini dengan 

 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 dan jumlahkan, didapatkan 

L(P, cf ) = cL(P, f ). 

Jadi, karena c > 0, diperoleh: 

L(cf ) = sup{cL(P, f ) : P partisi dari I } = c sup{L(P, f) : P 

partisi dari I } = cL(f). 

Dengan cara yang serupa diperoleh pula U (P, cf ) = cU  

(P, f) dan U(cf ) = inf {cU (P, f ) : P partisi dari I } = c inf {U 

(P, f ) : P partisi dari I } = cU (f). 

Karena f terintegralkan, U (f ) = L(f ) dan akibatnya 

L(cf ) = cL(f ) = cU (f ) = U (cf ). 

Jadi cf terintegralkan dan 

∫ 𝑐𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
 c ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
. 
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2. Untuk sembarang interval  𝐼𝑘 :=  [ 𝑥𝑘−1 ,  𝑥𝑘 ], kita 

mempunyai 

inf {f (x) : x ∈ 𝐼𝑘} + inf{g(x) : x ∈ 𝐼𝑘} ≤ inf {(f + g)(x) : 

 x ∈ 𝐼𝑘  

sup{(f + g)(x) : x ∈ 𝐼𝑘} ≤ sup{f (x) : x ∈ 𝐼𝑘} + sup{g(x) :  

x ∈ 𝐼𝑘}. 

Dari sini diperoleh  

L(P, f ) + L(P, g) ≤ L(P, f + g) 

dan 

U (P, f + g) ≤ U (P, f ) + U (P, g) 

untuk sembarang partisi P dari I . Sekarang, jika 𝜖 > 0 

diberikan, maka terdapat partisi 𝑃𝑓,𝜖 dan 𝑃𝑔,𝜖 sedemikian 

sehingga 

U (𝑃𝑓,𝜖 , f ) ≤ L(𝑃𝑓,𝜖 , f ) + 
𝜖

2
 

dan 

U (𝑃𝑔,𝜖 , g ) ≤ L(𝑃𝑔,𝜖 , g ) +  
𝜖

2
.. 

Akibatnya, untuk 𝑃𝜖  := 𝑃𝑓,𝜖∪ 𝑃𝑔,𝜖 , di peroleh 

U (𝑃𝜖 , f + g) ≤ U (𝑃𝜖 , f ) + U (𝑃𝜖 , g ) ≤ L(𝑃𝜖 , f ) + L(𝑃𝜖 , g ) + 𝜖 ≤ 

L(𝑃𝜖 , f + g) + 𝜖. 

Menurut Kriteria Keterintegralan Riemann, f + g 

terintegralkan. Selanjutnya perhatikan bahwa dari 

ketaksamaan di atas, kita peroleh 

∫ (𝑓 + 𝑔)(𝑥)𝑑𝑥 
𝑏

𝑎
 U (𝑃𝜖 , f+g )  L  (𝑃𝜖 , f )+ L (𝑃𝜖 , g ) 

 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
+  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+ 𝜖.       

Sementara itu, 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
+  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
  U  (𝑃𝜖 , f ) + U (𝑃𝜖 , g )  L  (𝑃𝜖 , f+g 

)+ 𝜖  ∫ (𝑓 + 𝑔)(𝑥)𝑑𝑥 + 𝜖
𝑏

𝑎
. 

Dari kedua ketaksamaan ini, diperoleh 



 

Analisis Real | 137 

|∫ (𝑓 + 𝑔)(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
− (∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
)| < 𝜖. 

Karena ini berlaku untuk  > 0 sembarang, dapat 

disimpulkan simpulkan bahwa 

∫ (𝑓 + 𝑔)(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
 c ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
, 

dan bukti pun selesai. 

 

Proposisi berikut dikenal sebagai sifat kepositifan 

integral Riemann. (Buktinya diserahkan sebagai latihan.) 

Proposisi 5.4.2  

Misalkan f : I → R terintegralkan pada I . Jika f (x) ≥ 0 

untuk setiap x ∈ I , maka ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
≥ 0. 

 

Akibat 5.4.3  

Misalkan f, g : I → R terintegralkan pada I . Jika f (x) ≤ g(x) 

untuk setiap x ∈ I , maka ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ≤ ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 

 

Proposisi 5.4.4  

Misalkan f : I → R terintegralkan pada I . Jika m ≤ f (x) ≤ M 

untuk setiap x ∈ [a, b], maka 

m(b − a) ≤ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ≤ M (b − a). 

 

Proposisi 5.4.5 

Misalkan f : [a, b] → R terbatas dan a < c < b. Maka, f 

terintegralkan pada [a, b] jika dan hanya jika f terintegralkan 

pada [a, c] dan pada [c, b]. Dalam hal ini, 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑎
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑐
. 
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E. Keintegralan Fungsi Kontinu dan Fungsi Monoton 

Teorema 5.5.1 

Jika f kontinu pada [a. b] maka f terintegralkan pada    

[a. b] 

Bukti: 

Menurut teorema kekontinuan seragam bahwa fungsi 

yang kontinu pada [𝑎. 𝑏] mestilah kontinu seragam  pada 

[𝑎. 𝑏]. karena itu , diberikan 𝜖 > 0 sembarang, terdapat 𝛿 > 0 

sedemikian sehingga untuk 𝑥, 𝑦 ∈ [𝑎. 𝑏]  dengan 

 [𝑥 − 𝑦] < 𝛿 belaku 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦) <
𝜖

𝑏 − 𝑎
| 

Selanjutnya untuk tiap 𝑛 ∈ N dengan 𝑛 >
𝑏−𝑎

𝜖
, tinjau partisi 

𝑃𝑛 = {𝑥0, 𝑥1 … 𝑥𝑛} 

Dengan 𝑥𝑘 = 𝑎 + 𝑘.
𝑏−𝑎

𝑛
, 𝑘 = 0,1, … 𝑛  (Disini interval [𝑎. 𝑏]  

terbagi menjadi 𝑛 sub –interval sama panjang) 

Menurut teorema bahwa pada setiap sub-interval 

|𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘| . f mencapai nilai maksimum 𝑀𝑘 dan minimum 𝑚𝑘 . 

Sebut, 

𝑓(𝑢𝑘) = 𝑀𝑘 dan 𝑓(𝑣𝑘) = 𝑚𝑘 

 

Dalam hal ini diperoleh  

𝑀𝑘 − 𝑚𝑘 = 𝑓(𝑢𝑘) − 𝑓(𝑣𝑘) <
𝜖

𝑏 − 𝑎
, 

Dan akibatnya, 

0 ≤  𝑈(𝑃𝑛 . 𝑓) − 𝐿(𝑃𝑛. 𝑓) = ∑(𝑀𝑘 − 𝑚𝑘)

𝑛

𝑘=1

(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1)

≤ ∑
𝜖

𝑏 − 𝑎

𝑛

𝑘=1

.
𝑏 − 𝑎

𝑛
= 𝜖 
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Dari sini dapat disimpulkan bahwa lim
𝑛→∞

[𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) −

𝐿(𝑃𝑛 . 𝑓)] = 0 dan karenanya f terintegralkan pada [𝑎. 𝑏] 

 

Selain fungsi kontinu, teorema berikut menyatakan 

bahwa fungsi monoton juga terintegralkan. 

Teorema 5.5.2 

Jika f monoton pada [a. b], maka f terintegralkan pada 

[a. b] 

Bukti: 

Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan f naik pada 

[𝑎. 𝑏], untuk tiap 𝑛 ∈ N. Tinjau partisi 𝑃𝑛: = {𝑥0, 𝑥1 … 𝑥𝑛} 

dengan 𝑥𝑘 = 𝑎 + 𝑘.
𝑏−𝑎

𝑛
, 𝑘 = 0,1, … 𝑛 . Karena f naik pada 

|𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘| , maka 𝑚𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1) dan 𝑀𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘) . Dalam hal 

ini diperoleh suatu deret teleskopis 

∑(𝑀𝑘 − 𝑚𝑘)

𝑛

𝑘=1

(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1) =
𝑏 − 𝑎

𝑛
 ∑[𝑓(𝑥𝑘) − 𝑓(𝑥𝑘−1)]

𝑛

𝑘=1

=
𝑏 − 𝑎

𝑛
 [𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)]  

Sekarang, jika 𝜖 > 0 diberikan, maka untuk tiap 𝑛 ∈ N dengan 

𝑛 >
𝑏−𝑎

𝜖
[𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)]. Berlaku  

0 ≤  𝑈(𝑃𝑛. 𝑓) − 𝐿(𝑃𝑛. 𝑓) = ∑ (𝑀𝑘 − 𝑚𝑘)𝑛
𝑘=1 (𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1) <  𝜖  

Dengan demikian f mestilah terintegralkan pada [𝑎. 𝑏]. 

 

F. Teorema Dasar Kalkulus Untuk Integral Riemann 

Teorema 5.6.1 (Teorema Dasar Kalkulus I) 

Misalkan f terbatas pada I = [a, b] dan F didefinisikan 

pada I sebagai  

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡,
𝑥

𝑎

 𝑥 ∈ 𝐼 
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Maka, F kontinu pada I. Selanjutnya, jika f kontinu di𝑐 ∈

(𝑎, 𝑏), maka F mempunyai turunan di c dan 𝐹’(𝑐)  =  𝑓(𝑐).  

 

Berikut ini diberikan Teorema Dasar Kalkulus II untuk 

integral Riemann, yang dapat dibuktikan tanpa menggunakan 

Teorema Dasar Kalkulus I melainkan dengan menggunakan 

Kriteria Keterintegralan Riemann. 

 

Teorema 5.6.2 (Teorema Dasar Kalkulus II). 

Misalkan 𝑓 terintegralkan pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏]. Jika 𝐹 ∶  𝐼 → 𝑅 

adalah anti-turunan dari 𝑓 pada 𝐼, maka : 

∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝐹(𝑏) −  𝐹(𝑎),
𝑏

𝑎

 

Bukti:  

Diberikan  𝜖 >  0  sembarang, pilih partisi 𝑃 ∶=

 {𝑥0, 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛} dari 𝐼 sedemikian sehingga 

𝑈(𝑃, 𝑓)  −  𝐿(𝑃, 𝑓)  <  𝜖. 

Menurut Teorema Nilai Rata-rata (yang diterapkan pada 

F), pada tiap interval [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘]  terdapat titik  

𝑡𝑘 ∈  [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘] sedemikian sehingga  

𝐹(𝑥𝑘)  −  𝐹(𝑥𝑘−1)  =  (𝑥𝑘  –  𝑥𝑘−1)𝑓(𝑡𝑘). 

Misalkan 𝑚𝑘  dan 𝑀𝑘  adalah infimum dan supremum dari 

𝑓 pada [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘]. Maka 

 𝑚𝑘  (𝑥𝑘  −  𝑥𝑘−1) ≤ 𝐹(𝑥𝑘) −  𝐹(𝑥𝑘−1) ≤  𝑀𝑘  (𝑥𝑘  −  𝑥𝑘−1) 

untuk tiap 𝑘 =  1, 2, . . . , 𝑛 . Perhatikan bahwa bila kita 

jumlahkan suku-suku di tengah, maka kita peroleh suatu 

deret teleskopis yang jumlahnya sama dengan 𝐹(𝑏)  −  𝐹(𝑎). 

Karena itu, kita peroleh 

𝐿(𝑃. 𝑓) ≤ 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) ≤ 𝑈(𝑃, 𝑓) 

Namun, kita mempunyai 

𝐿(𝑃. 𝑓) ≤ ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑏

𝑎

≤ 𝑈(𝑃, 𝑓) 
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Akibatnya, diperoleh 

|∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑏

𝑎

− [𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)]| < 𝜖 

Karena ini berlaku untuk 𝜖 >  0 sembarang, kita simpulkan 

bahwa 

∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 
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Soal Latihan 

 

1. Misalkan 𝑓(𝑥)  =  |𝑥|, 𝑥 ∈  [−1, 1].  terkait dengan f, 

definisikan 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡,
𝑥

1

𝑥 ∈ [−1,1] 

(a) Peroleh rumus untuk 𝐹(𝑥), 𝑥 ∈  [−1, 1]. 

(b) Periksa bahwa 𝐹′(𝑥)  =  𝑓(𝑥) untuk 𝑥 ∈ [−1,1]. 

(c) Periksa bahwa ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡 
1

−1
=  𝐹(1) − 𝐹(−1) 

Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan Teorema Dasar Kalkulus 1 untuk bagian a 

dan b. selanjutnya Teorema Dasar Kalkulus II untuk 

bagian c. 

 

2. Misalkan 𝑓: [−1,1] → 𝑅 definisikan sebagai 

𝑓(𝑥) = {
−1,   − 1 ≤ 𝑥 < 0

0,             𝑥 = 0
1.     0 ≤ 𝑥 < 1

 

terkait dengan 𝑓, definisikan 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡,
𝑥

1

𝑥 ∈ [−1,1] 

(a) Peroleh rumus untuk 𝐹(𝑥), apakah F kontinu pada 

[−1,1]? 

(b) Tunjukkan bahwa 𝐹′(𝑥)  =  𝑓(𝑥) untuk 𝑥 ∈ [−1,1], 𝑥 ≠

0. 

(c) Periksa bahwa ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡 
1

−1
=  𝐹(1) − 𝐹(−1). Berikan 

argumen yang mendukung fakta tersebut. 

Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan Teorema Dasar Kalkulus I dan Teorema 

Dasar Kalkulus II. 
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G. Teorema Nilai Rata-rata dan Teorema Taylor Untuk 

Integral 

Jika f kontinyu pada I = [a, b], maka (menurut Teorema 

3.5.5 pada Bab 3) f akan mencapai nilai maksimum M dan 

minimum m pada [a,b]. Menurut proposisi 5.2.4, kita 

mempunyai 

𝑚(𝑏 − 𝑎) ≤ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

≤ 𝑀(𝑏 − 𝑎) 

Atau 

𝑚 ≤
1

(𝑏 − 𝑎)
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

≤ 𝑀 

Nilai 
1

(𝑏−𝑎)
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 disebut nilai rata-rata integral f pada 

interval I. (Dalam versi diskrit, nilai rata-rata aritmatik dari 

sejumlah bilangan adalah jumlah dari bilangan-bilangan 

tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan itu. Dalam versi 

‘kontinum’, integral menggantikan jumlah dan panjang 

interval menggantikan banyaknya interval.) 

Mengingat m dan M ada di daerah nilai f dan 
1

(𝑏−𝑎)
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
 ada diantara kedua nilai tersebut, maka 

menurut Teorema Nilai Antara terdapat suatu titik 𝑐 ∈ 𝐼 

sedemikian sehingga 

𝑓(𝑐) =
1

(𝑏 − 𝑎)
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

Fakta ini dikenal dengan sebagai Teorema Nilai Rata-rata 

untuk Integral, yang dinyatakan di bawah ini.  
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Teorema 5.7.1 (Teorema Nilai Rata-rata untuk 

Integral) 

Jika f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏] , maka terdapat 𝑐 ∈ 𝐼 

sedemikian sehingga 

𝑓(𝑐) =
1

(𝑏 − 𝑎)
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Teorema 5.7.2 (Teorema Taylor untuk 

Integral) 

Misalkan 𝑓, 𝑓′, … 𝑓(𝑛) f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏], maka 

𝑓(𝑏) = 𝑓(𝑎) + (𝑏 − 𝑎)𝑓′(𝑎) + ⋯ +
(𝑏 − 𝑎)𝑛−1

(𝑛 − 1)!
𝑓(𝑛−1)(𝑎) + 𝐸𝑛 

Dengan 𝐸𝑛 =
1

(𝑛−1)!
∫ (𝑏 − 𝑡)𝑛−1𝑓(𝑛)(𝑡) 𝑑𝑡

𝑏

𝑎
. 

Bukti:  

Dengan perintegralan parsial di peroleh 

𝐸𝑛 =
1

(𝑛 − 1)!
[(𝑏 − 𝑡)𝑛−1𝑓(𝑛−1)(𝑡) |

𝑏

𝑎
+ (𝑛 − 1)] 

∫ (𝑏 − 𝑡)𝑛−2𝑓(𝑛−1)(𝑡) 𝑑𝑡
𝑏

𝑎

 

 =
(𝑏−𝑎)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑓(𝑛−1)(𝑎) 

 +
1

(𝑛−1)!
∫ (𝑏 − 𝑡)𝑛−2𝑓(𝑛−1)(𝑡) 𝑑𝑡

𝑏

𝑎
 

 

Jika dilakukan pengintegralan parsial hingga n kali, maka 

teorema di atas terbukti. 
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Soal Latihan 

 

1. Buktikan jika f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏]  dan 𝑓(𝑥) ≥ 0 

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐼  maka terdapat 𝑐 ∈ 𝐼  sedemikian 

sehingga 

𝑓(𝑐) = [
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

]

1/2

 

Petunjuk penyelesaian: 

Diketahui jika f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏]  dan 𝑓(𝑥) ≥ 0 

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐼.  

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa  

𝑓(𝑐) = [
1

𝑏−𝑎
∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
]

1/2
. 

Gunakan teorema rata-rata untuk integral 

 

2. Buktikan jika f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏]  dan 𝑓(𝑥) ≥ 0 

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐼 maka untuk sebarang 𝑘 ∈ 𝑁 terdapat 

𝑐 = 𝑐𝑘 ∈ 𝐼 sedemikian sehingga 

𝑓(𝑐) = [
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓𝑘(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

]

1/𝑘

 

Petunjuk penyelesaian: 

Diketahui jika f kontinu pada 𝐼 =  [𝑎, 𝑏]  dan 𝑓(𝑥) ≥ 0 

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐼.  

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa  

𝑓(𝑐) = [
1

𝑏−𝑎
∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
]

1/2
. 

Gunakan teorema rata-rata untuk integral 
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BAB VI 
TOPOLOGI DI RUANG KARTESIUS 

 

Pada bagian ini membahas tentang interval dalam R, 

himpunan terbuka, himpunan tertutup, himpunan sekitar 

(neighbourhood), sel-sel tertumpuk (nested cell), titik kumpul, 

Teorema Bolzano Weietrass dan Heine Borel, dan himpunan 

terhubung. 

 

A. Interval dalam R 

Jika diberikan a, b  R dengan a < b, maka interval terbuka 

yang ditentukan oleh a dan b adalah himpunan 

(a, b) = {x  R: a < x < b} 

Titik a dan b disebut titik ujung (endpoints) interval. Titik 

ujung tidak termuat dalam interval terbuka. Jika kedua titik 

ujung digabungkan ke dalam interval terbukanya, maka 

disebut interval tertutup, yaitu himpunan 

[a, b] = {x  R: a ≤ x ≤ b} 

Interval setengah terbuka atau setengah tertutup adalah 

interval yang memuat salah satu titik ujungnya. Gabungan 

interval terbuka dengan titik ujung a, ditulis [a, b), dan 

gabungan interval terbuka dengan titik ujung b, ditulis (a, b]. 

Masing-masing interval tersebut terbatas dan mempunyai 

panjang (length) yang didefinisikan dengan b – a. Jika a = b, 

maka interval terbukanya berkorespondensi dengan 

himpunan kosong (a, a) = , dan interval tutupnya 

berkorespondensi dengan himpunan singleton [a, a] = {a}. 

Berikut ini diberikan lima jenis interval tidak terbatas. 

Simbol (atau +  ) dan -  digunakan sebagai symbol titik 
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ujungnya yang tak berhingga. Interval terbuka tak terbatas 

adalah himpunan dengan bentuk 

(a, ) = {x  R: x > a} dan (-, b) = {x  R: x < b}. 

Himpunan pertama tidak mempunyai batas atas dan yang 

kedua tidak mempunyai batas bawah. Diberikan interval 

tertutup tak terbatas, yaitu: 

[a, ) = {x  R: a ≤ x} dan (-, b] = {x  R: x ≤ b}. 

Himpunan R dapat dituliskan sebagai (-, ) = R. 

 

Teorema 6.1.1 Teorema Karakteristik Interval 

Jika S adalah subset R yang memuat paling sedikit dua 

titik dan mempunyai sifat: 

  Jika x,y  S dan x < y [x,y]  S 

Maka S merupakan suatu interval. 

 

Interval Tertumpuk (susut) (Nested Interval) 

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa barisan 

adalah fungsi f: N → A  . Jika A adalah himpunan interval-

interval, maka terbentuk barisan interval {In}n≥ 1 atau biasa di 

tulis In. 

 

Definisi 6.1.2 

Barisan  In , n N dikatakan interval susut (nested 

intervals) jika 

 I          n  n+1  …  

 

Contoh 6.1.1 

Diberikan In = [0, 
1

𝑛
] yaitu I1 = [0,1], I2 = [0, 

1

2
], I3 = [0, 

1

3
], … 

maka  I         (nested) dan ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1  = {0} 

(mempunyai titik berserikat) 
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6.1.3 Sifat interval susut (Nested Interval 

Property) 

Jika In = [an, bn], n  N interval tertutup terbatas dan In  

In+1 untuk setiap n  N (interval susut) maka ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1  = ,  

yaitu terdapat R sedemikian hingga   In untuk setiap n  

N. Selanjutnya, jika panjang In = bn – an memenuhi inf{ bn – an: 

n  N} = 0, maka elemen berserikat  tersebut tunggal. 

Bukti: 

Dibentuk himpunan A = {an : n  N}. Jelas A   sebab a1  

A dan A  R. Himpunan A terbatas ke atas sebab  In  In+1 

untuk setiap n  N. Sehingga diperoleh bahwa 

 an ≤ bn 

untuk setiap n  N, yang berarti b1 batas bawah A. 

Menggunakan sifat lengkap R, maka supremum A ada, yaitu 

terdapat   R sedemikian sehingga  = sup A. Jelas bahwa  

 am ≤  

untuk setiap m  N. Selanjutnya untuk sebarang n,m  N 

berlaku  

 an ≤ an+m ≤ bn+m ≤ bm  atau an ≤ bm 

hal ini berakibat 

 sup{an: n  N} ≤ bm atau  ≤ bm 

karena am ≤  dan   ≤ bm, maka diperoleh am ≤  ≤ bm untuk 

setiap m  N, berarti  In = [an, bn] untuk setiap n  N. 

Sehingga 

    ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1 . 

yang berakibat ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1   . Jika  = inf {bn: n  N}, maka 

dengan cara yang sama (sebelumnya), diperoleh  Im untuk 

setiap m  N. Sehingga diperoleh 

  ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1  . 
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Akan dibuktikan ketunggalannya yaitu,  = . Diambil 

sebarang  > 0. Jika inf{bn – an: n  N}= 0, maka terdapat n0  

N sehingga 

0 ≤  -  ≤ bn0 – an0 <  atau 0 ≤  -  <  

 

Karena berlaku untuk sebarang  > 0, maka   -  = 0 atau 

 = . Jadi terbukti  =   ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1   tunggal. 

 

Himpunan Terhitung (Countable) 

Diberikan n = {1,2,3, …, n}, n  N. Dua himpunan A dan B 

dikatakan ekuivalen, ditulis A ∼ B jika ada fungsi bijektif f : 

A→ B. 

 

Contoh 6.1.2 

1. Misalkan A = 1,2,3 dan B = a,b,c , maka A ∼ B . 

2. Misalkan f : A→C dengan C = w, x, y, z , maka A ∼ C 

Suatu himpunan dikatakan tak berhingga (infinite) jika 

himpunan tersebut ekuivalen dengan salah satu himpunan 

bagian sejatinya. Jika tidak demikian, maka himpunan 

tersebut dikatakan berhingga (finite), yaitu ekuivalen dengan 

n.  

 

Contoh 6.1.3 

1. Himpunan A = {2,3,4} adalah berhingga 

2. Misalkan N = {1,2,3, …} dan T = {2,4,6, …}  N.  

Fungsi f: N → T dengan n → f(n) = 2n. Jadi N tak berhingga 

maka T juga tak berhingga. 

Suatu himpunan D dikatakan denumerable jika D ∼N. 

Suatu himpunan dikatakan terhitung (countable) jika 

himpunan tersebut berhingga atau denumerable. Jika tidak, 

maka dikatakan himpunan tak terhitung (uncountable atau 
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non denumerable), yaitu himpunan yang tidak ekuivalen 

dengan N . Jika himpunan A terhitung, maka A dapat disajikan 

sebagai A = x1, x2, x3 ,...} dengan  xi  xj untuk i  j. 

 

Contoh 6.1.4 

1. Himpunan  terhitung berhingga. 

2. Himpunan N terhitung tak berhingga. 

3. Himpunan A = 1,2,3 terhitung berhingga. 

 

Teorema 6.1.4 

Himpunan I = 0,1 tak terhitung 

Bukti: 

Andaikan I terhitung, maka dapat ditulis dengan: 

  I = {x1, x2, x3, …, xn, …} 

Dikonstruksikan barisan interval tertutup, terbatas, susut 

(nested), dan inf{bn – an: n  N} = 0. Interval I  0,1 dibagi 

menjadi tiga sama panjang, yaitu: 

  [0, 
1

3
], [

1

3
,

2

3
], dan [

2

3
, 1] 

Titik  x1  I termuat dalam paling banyak dua sub interval. 

Pilih sub interval yang tidak memuat x1 , namakan I1 = [a1, b1]. 

Jadi x1  I1. Selanjutnya I1 dibagi menjadi tiga sama panjang 

yaitu: 

  [a1, a1 + 
1

9
], [a1 + 

1

9
 , a1 + 

2

9
], [a1 + 

2

9
, b1] 

Kemudian pilih sub interval yang tidak memuat  x2 , 

namakan I2 = [a2, b2]. Jadi x2  I2. Jika proses diteruskan, 

diperoleh barisan interval tertutup, terbatas, I1  I2  I3 

  In dengan inf{bn – an: n  N} = inf{
1

3
N}. Menggunakan 

sifat Nested Interval maka terdapat dengan tunggal y  

⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1 . Berarti yI , yaitu  yn = x untuk suatu n N. Akibatnya 

x   ⋂ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1  yaitu xn  In. Sedangkan dari konstruksi diperoleh 
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xn In . Timbul kontradiksi, yang benar adalah I = 0,1 tak 

terhitung, sehingga R juga tak terhitung. 

 

B. Himpunan Terbuka 

Definisi 6.2.1 

Suatu himpunan G dalam Rp dikatakan terbuka dalam Rp, 

jika untuk setiap titik x  G, terdapat suatu bilangan real r > 0 

sehingga setiap titik y dalam Rp yang memenuhi || x – y || < r, 

juga termuat dalam G, atau suatu himpunan G terbuka jika 

untuk setiap titik dalam G adalah pusat dari beberapa bola 

terbuka yang seluruhnya termuat dalam G. 

 

Contoh 6.2.1 

a. Keseluruhan himpunan Rp adalah terbuka, karena kita 

dapat megambil r = 1 untuk sebarang x 

b. Himpunan G = {x  R : 0 < x < 1} adalah terbuka dalam R = 

R1 

Himpunan F = {x  R : 0  x  1} tidak terbuka dalam R. 

Mengapa? 

c. Himpunan G = {(x,y)  R2 : x2 + y2 < 1} dan H = {(x,y)  R2: 

0 < x2 + y2 < 1} adalah terbuka, tetapi F = {(x,y)  R2: x2 + 

y2  1} tidak terbuka dalam R2. Mengapa? 

d. Himpunan G = {(x,y)  R2: 0 < x < 1, y = 0} tidak terbuka 

dalam R2. Himpunan H = {(x,y)  R2: 0 < y < 1} adalah 

himpunan terbuka, tetapi himpunan F = {(x,y)  R2: 0  y < 

1} tidak terbuka dalam R2. 

e. Himpunan G = {(x,y,z)  R3: z > 0} adalah terbuka dalam 

R3, juga himpunan H = {(x,y,z)  R3: x > 0, y > 0, z > 0}, 

sedangkan himpunan F = {(x,y,z)  R3: x = y = z} tidak 

terbuka dalam R3. 
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f. Jika B suatu bola dengan pusat x dan jari-jari a - ||x – z|| 

termuat dalam B. Jadi B terbuka dalam Rp. 

g. Himpunan G =  adalah terbuka dalam Rp, karena tidak 

memiliki titik sama sekali, dan persyaratan definisi secara 

trivial dipenuhi. 

 

Teorema 6.2.2 

a. Himpunan kosong  dan seluruh ruang Rp adalah terbuka 

dalam Rp 

b. Irisan dari sebarang dua himpunan terbuka adalah 

terbuka dalam Rp 

c. Gabungan dari sebarang koleksi himpunan-himpunan 

terbuka adalah terbuka dalam Rp 

Bukti¨ 

a. Sudah dijelaskan sifat-sifat keterbukaan himpunan-

himpunan kosong  dalam Rp 

b. Misalkan G1 dan G2 terbuka dan G3 = G1  G2. Untuk 

menunjukkan bahwa G3 terbuka, misalkan x  G3. Karena 

x termuat dalam G1, terdapat r1 > 0, sehingga jika || x – z || 

< r1, maka z  G1. Dengan cara sama terdapat r2 > 0, 

sehingga || x – w || < r2 , maka w  G2. Dengan memilih r3 = 

min {r1, r2} kita simpulkan bahwa jika y  Rp sehingga ||x – 

y || < r3, maka termuat dalam G1 dan G2. Disini elemen y 

yang demikian termuat dalam G3 = G1  G2, yang 

menunjukkan bahwa G3 terbuka dalam Rp. 

c. Misalkan {G, G, …} adalah koleksi himpunan-himpunan 

terbuka dalam Rp. Misalkan G = G  G  … . Untuk 

menunjukkan bahwa G terbuka, misalkan x  G. Dengan 

definisi gabungan dipenuhi bahwa untuk himpunan 

tertentu sebut misalnya G, didapat x  G, karena G 

terbuka, terdapat suatu bola terbuka dengan pusat x yang 
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seluruhnya termuat dalam G. Karena G  G, bola ini 

seluruhnya termuat dalam G, yang menunjukkan bahwa G 

terbuka  dalam Rp. 
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Soal Latihan 

 

1. Berikan contoh dalam R2 dan R3, himpunan-himpunan 

terbuka dan tidak terbuka. Jelaskan alasan anda! 

Petunjuk penyelesaian: 

Mencari himpuna terbuka dan tidak terbuka dalam R2 dan 

R3 

 

2. Selidiki himpunan-himpunan berikut, terbuka atau tidak 

terbuka. Jelaskan pendapat anda: 

a. F = {(x,y)  R2: x2 + y2 < 1, -½ < y < ½} 

b. G = {(x,y,z)  R3: x2 + y2 < 1, z = 0} 

Petunjuk penyelesaian: 

Perhatikan definisi himpunan terbuka. Membuat grafik 

pada R2 dan R3. Kemudian menentukan apakah F dan G 

merupakan himpunan terbuka atau bukan. 
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C. Himpunan Tertutup 

Definisi 6.3.1 

Suatu himpunan F dalam Rp dikatakan tertutup dalam Rp 

apabila komplemennya Fc = Rp \ F terbuka dalam Rp. 

 

Contoh 6.3.1 

a. Keseluruhan hmpunan Rp tertutup dalam Rp karena 

komplemennya  terbuka dalam Rp 

b. Himpunan kosong  tertutup dalam Rp karena 

komplemennya dalam Rp (seluruh Rp) terbuka dalam Rp 

c. Himpunan F = xR : 0  x  1 tertutup dalam R. Cara 

termudah untuk melihat ini adalah perhatikan 

komplemennya dalam R yaitu gabungan dari dua 

himpunan xR : x  0 xR : x  1 yang masing-

masing terbuka. Juga himpunan xR : 0  x adalah 

tertutup. 

d. Himpunan F = (x,y)R2 : x2 + y2  1 adalah tertutup 

karena komplemennya dalam R2 adalah himpunan 

(x,y)R2 : x2 + y2  1 yang terbuka. 

e. Himpunan H : {(x, y, z)  R3:x  0} juga tertutup dalam R3, 

seperti juga F : {(x , y, z) R3 : x = y =z}. 

f. Bola tertutup B dengan pusat x dalam Rp, jari-jari r > 0 

adalah himpunan tertutup dalam Rp. Karena jika z  B, 

maka bola terbuka dengan pusat z dan jari-jari ||z – x||-r 

tertutup dalam Bc. Karena Bc terbuka dan B tertutup 

dalam Rp.. 
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Teorema 6.3.2 

a. Himpunan kosong  dan seluruh ruang Rp tetutup dalam 

Rp 

b. Gabungan dari dua himpunan tertutup sebarang adalah 

tertutup dalam Rp 

c. Irisan dari sebarang koleksi himpunan-himpunan tertutup 

dalam Rp adalah tertutup dalam Rp. 

Bukti: 

a. Sudah dijelaskan tentang sifat-sifat ketertutupan 

himpunan-himpunan  dalam Rp.  

b. Misalkan G = G1  G2, G1 dan G2 adalah himpunan tertutup. 

Akan ditunjukkan bahwa G tertutup. Telah dibuktikan 

bahwa irisan dari sebarang dua himpunan terbuka adalah 

terbuka dalam Rp. Berdasarkan definisi himpunan tutup 

bahwa F tertutup jika dan hanya jika Fc adalah himpunan 

buka. Maka : 

G  = G1  G2  tertutup 

Gc  = (G1  G2)c  Hukum De Morgan 

= G1
c  G2

c 

c. Karena G1
c dan G2

c adalah himpunan buka, maka Gc = G1
c  

G2
c adala buka. Jadi dapat disimpulkan bahwa G adalah 

tutup di Rp. 

d. Misalkan {G1, G2, G3, …} adalah koleksi himpunan-

himpunan tutup dalam Rp. Ambil G = G1  G2  G3  … . 

Akan ditunjukkan bahwa G adalah tertutup dalam Rp. 

Menurut Teorema 6.2.2, telah dibuktikan bahwa gabungan 

dari sebarang koleksi himpunan-himpunan buka adalah 

buka dalam Rp. Berdasarkan definisi himpunan tutup 

bahwa F tutup jika dan hanya jika Fc adalah buka. Maka, 

G  = G1  G2  G3  …  Tertutup 

Gc = (G1  G2  G3  …)c  Hukum de Morgan 
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  = G1c  G2
c  G3

c  … 

Karena G1
c, G2

c, G3
c, … himpunan buka dalam Rp, maka 

Gc = G1
c  G2

c  G3
c  … adalah buka dalam Rp. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa G tertutup dalam Rp. 

 

D. Sekitar (Neighbourhood) 

Definisi 6.4.1 

a. Jika x  Rp, maka sebarang himpunan yang memuat suatu 

himpunan terbuka dimana x termuat disebut suatu sekitar 

dari x (Neighbourhood x). 

b. Suatu titik x  Rp disebut titik dalam (interior point) dari 

suatu himpunan A  Rp jika ada suatu sekitar dari x yang 

seluruhnya termuat dalam A. 

c. Suatu titik x  Rp disebut titik batas (boundary point) dari 

himpunan A  Rp, jika setiap sekitar dari x memuat satu 

titik dari A dan satu titik dari Ac. 

d. Suatu titik x  Rp disebut titik luar (exterior point) dari 

suatu himpunan A  Rp, jika terdapat suatu sekitar dari x 

yang selurunya termuat dalam Ac. 

 

Contoh 6.4.1 

a. Himpunan U suatu sekitar dari titik x jika dan hanya jika 

terdapat satu bola buka dengan pusat x seluruhnya 

terletak dalam U. 

b. Titik x suatu titik dalam A jika dan hanya jika terdap satu 

bola dengan pusat x seluruhnya termuat dalam A 

c. Titik  suatu titik batas dari himpunan A, jika dan hanya 

jikauntuk setiap bilangan real n terdapat an  A dan bn  

Ac sedemikian sehingga ||x – an||< 1/n dan ||x – bn|| < 1/n 

d. Setiap titikdalam interval (0,1)  R adalah titik dalam 

e. Titik 0 dan 1 adalah titik batas dari (0,1) 
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f. Andaikan A = [0,1]  R, maka titik dalam A adalah titik 

dalam-dalam (0,1). Titik 0 dan 1 adalah titik batas dari A. 

 

Teorema 6.4.3 

Suatu himpunan F  Rp tertutup jika dan hanya jika F 

memiliki semua titik batasnya. 

Bukti: 

 Misalkan F tertutup dan x suatu titik batas F. Jika x  F, 

maka himpunan terbuka Fc memuat x dan tanpa titik-titik dari 

F, kontradiksi bahwa titik x titik batas F, maka x  F. 

 Sebaliknya, andaikan bahwa F memuat semua titik 

batasnya. Jika y  F, maka y bukan titik dalam F atau bukan 

titik batas F. Karena itu y titik luar dari F. karena itu ada suatu 

sekitar M dari y yang seluruhnya termuat dalam Fc. Karena 

hal ini berlaku untuk semua y  F, kita simpulkan bahwa Fc 

terbuka dan akibatnya F tertutup dalam Rp. 
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Soal latihan 

 

1. Manakah titik dalam, titik batas, dan titik luar dari 

himpunan [0,1), simpulkan bahwa himpunan tersebut 

tidak terbuka dan tidak tertutup! 

Petunjuk penyelesaian: 

Perhatikan definisi titik dalam, titik batas, dan titik 

luar. Tentukan titik dalam, titik batas, dan titik luar 

himpunan [0,1) sesuai definisi.  

 

2. Diketahui A = {(x,y)  R2: 4  x2 + y2  16} 

a. Tunjukkan bahwa himpunan A tertutup! 

b. Tentukan titik dalam himpunan A! 

c. Tentukan titik batas himpunan A! 

d. Tentukan titik luar himpunan A! 

e. Gambar grafik dari himpunan A! 

Petunjuk penyelesaian: 

Perhatikan definisi himpunan tertutup, titik dalam, 

titik batas, dan titik luar. Untuk memudahkan 

menentukan titik dalam, titik batas dan titik luarnya, 

terlebih dahulu gambar grafik dari himpunan A.  
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E.  Sel-sel Tertumpuk (Nested Cell) 

Jika a  b, maka selang terbuka pada R dinyatakan dengan 

(a,b) ialah himpunan yang didefinisikan dengan (a,b) = {x  R: 

a < x < b}, dan selang tertutup [a,b] pada R adalah himpunan 

[a,b] = {x  R: a  x  b}. 

Hasil kali kartesius dua interval biasa disebut suatu siku 

empat dan hasil kali kartesius tiga interval disebut parallel 

epipedum. Untuk sederhananya digunakan istilah “sel” untuk 

“selang” tanpa memperhatikan dimensi ruang. 

 

Definisi 6.5.1 

Suatu sel terbuka J dalam Rp adalah suatu produk 

kartesius dari-p sel-sel terbuka dari bilangan-bilangan real, 

yang berbentuk: 

J = {x = (x1, x2, …, xp)  Rp : ai < xi < bi, i = 1, 2, …, p} 

Suatu sel tertutup I dalam Rp adalah suatu produk 

kartesius dari-p sel-sel tertutup dari bilangan-bilangan real, 

yang berbentuk: 

I = {x = (x1, x2, …, xp)  Rp : ai  xi  bi, i = 1, 2, …, p}. 

Suatu himpunan bagian A  Rp terbatas, jika A termuat 

dalam sel tertentu. 

Selanjutnya, barisan sel In, n  N, yang memenuhi sifat I1  

I2  I3  …  In  In+1  … disebut sel tertumpuk  

Misalkan, barisan interval In = [0,
1

𝑛
], n  N. Sehingga 

diperoleh,  

I1 = [0,1]  [0,
1

2
] = I2, 

yang merupakan sel tertumpuk. 
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Teorema 6.5.2 Sel-sel tertumpuk (Nested Cell 

Teorema) 

Misalkan (Ik) adalah sebuah barisan sel-sel tertutup, tidak 

kosong dalam Rp, yang tertumpuk dalam pengertian bahwa I1 

 I2  F3 , …  Ik  … . Maka terdapat suatu titik dalam Rp 

yang termuat dalam semua sel itu. 

Bukti: 

Anggap bahwa Ik adalah sel Ik = {(x1, x2, …, xp) : ak1  x1  

bk1, … akp  xp < bkp}. Mudah terlihat bahwa sel [ak1, bk1], k  N, 

membentuk suatu tertumpuk barisan sel-sel tertutup, tidak 

kosong dari bilangan-bilangan real, dan dengan sifat lengkap 

dari sistem bilangan real R, terdapat suatu bilangan real y, 

yang termuat dalam semua sel-sel ini. Menggunakan alasan 

ini untuk setiap koordinat, didapat satu titik y = (y1, y2, …, yp) 

dari Rp, sehingga jika j memenuhi J = 1, 2, …, p, maka yj 

termuat dalam sel-sel {[akj, bkj] : kN}. Karena y termuat 

dalam semua sel (Ik). 
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Soal Latihan 

 

1. Misalkan In = (0, 
1

𝑛
) x (0, 

1

𝑛
) x … x (0, 

1

𝑛
), n  N. Buktikan In 

adalah sel tertumpuk! 

2. Misalkan In = (n,) x … x (n, ), n  N. Buktikan bahwa In 

adalah sel tertumpuk! 

Petunjuk penyelesaian nomor 1 dan 2: 

Gunakan definisi dan teorema sel-sel tertumpuk. 

Anggap bahwa In adalah sel In = {(x1, x2, …, xp) : an1  x1  

bn1, … anp  xp < bnp}. Mudah terlihat bahwa sel [an1, bn1], n 

 N, membentuk suatu tertumpuk barisan sel-sel tertutup, 

tidak kosong dari bilangan-bilangan real. 

 

F. Titik Kumpul 

Definisi 6.6.1 

Suatu titik x  Rp adalah titik kumpul dari suatu himpunan 

bagian A  Rp. dalam hal setiap sekitar dari x memuat 

sekurang-kurangnya satu titik dari A, yang tidak sama dengan 

x. 

 

Contoh 6.6.1 

a. Satu titik x  Rp titik kumpul dari A jika dan hanya jika 

untuk setiap bilangan asli n terdapat satu anggota an  A 

sehingga 0 < ||x – an|| < 
1

𝑛
. 

b. Jika suatu titik batas suatu himpunan tidak termuat pada 

himpunan tersebut, maka titik tersebut adalah titik 

kumpul himpunan tersebut. 

c. Setiap titik dalam interval satuan I dari R adalah titik 

kumpul dari I. 
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d. Misalkan A = (0,1) maka setiap titik dari A adalah titik-

titik dalam dan titik-titik kumpul dari A. Jadi 0 dan 1 

adalah titik kumpul dari A. 

e. Suatu himpunan bagian berhingga dari Rp tidak 

mempunyai titik kumpul. 

f. Himpunan tak berhingga dari bilangan-bilangan bulat Z  

R tidak mempunyai titik kumpul. 

 

Teorema 6.6.3 

Suatu himpunan F  Rp tertutup jika dan hanya jika 

memiliki semua titik-titik kumpulnya. 

Bukti: 

Misalkan F tertutup dan x suatu titik kumpul dari F. Jika x 

 F, maka himpunan terbuka Fc adalah sekitar dari x dan 

karenanya memuat sekurang-kurangnya satu titik dari F. 

tetapi ini tidak mungkin. Jadi disimpulkan x  F. Sebaliknya 

jika F memuat semua titik kumpulnya, akan diperlihatkan 

bahwa Fc terbuka. Karena jika y  Fc, maka y bukan titik 

kumpul F. Karena itu ada satu sekitar Vy dari y sehingga F  

Vy = . Sepanjang ini berlaku untuk setiap y  Fc, kita 

simpulkan Fc terbuka dalam Rp, dan F tertutup. 
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Soal Latihan 

 

1. Andaikan A, B  Rp dan x titik kumpul A  B dalam Rp. 

Tunjukkan bahwa x titik kumpul A atau x titik kumpul B! 

2. Andaikan A, B  Rp dan x titik kumpul A  B dalam Rp. 

Tunjukkan bahwa x titik kumpul A dan x titik kumpul B! 

3. Berdasarkan soal pada bagian 4.3 (2). Tentukan titik 

kumpul dari himpunan A! 

Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan teorema dan definisi titik kumpul.  

 

G. Teorema Bolzano-Weierstrass dan Heine-Borel 

Teorema 6.7.1 

Setiap himpunan bagian tak terhingga yang terbatas dari 

R mempunyai satu titik kumpul. 

Bukti: 

Misalkan S himpunan tak berhingga terbatas maka dimuat 

oleh suatu interval I1 = [a,b]. Proses bukti ini adalah 

memotong berulang-ulang hingga membentuk barisan sel-sel 

tertumpuk (nested cell) yang tertutup.  

Pertama-tama I1 kita potong menjadi dua subinterval [a, 
1

2
(a + b)] dan [ 

1

2
(a + b), b]. Karena I1 memuat tak berhingga 

titik, maka salah satu dari sub interval di atas pasti memuat 

tak berhingga titik. Sub interval ini kita beri lambang I2. 

Misalkan I2 = [a2, b2]. I2 kita potong menjadi dua [a2, 
1

2
(a2 + 

b2)] dan [ 
1

2
(a2 + b2), b2]. Dari pemotongan ini tentu salah 

satu interval [a2, 
1

2
(a2 + b2)] atau [ 

1

2
(a2 + b2), b2] memuat tak 

berhingga titik. Kita lambangkan I3 = [a3, b3] pada interval 

yang memuat tak berhingga titik.  
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Proses ini kita lanjutkan sehingga kita peroleh barisan sel 

tertumpuk yang tertutup I1  I2  I3  …  In  …, dengan 

panjang interval In = 
𝑏−𝑎

2𝑛−1. 

S  In memuat tak berhingga titik, untuk setiap n  N. 

Menurut teorema sel tertumpuk, terdapat: x  ⋂ In
∞
n=1 . 

Akan ditunjukkan bahwa x titik kumpul dari S. 

Ambil  > 0 sebarang dan V = (x - , x + ) persekitaran- 

dari x. Pilih n  N sehingga 
b−a

2n−1. < . Karena x  In dan 

panjang In <  , maka In  V dan karena juga memuat tak 

berhingga titik dari S yang berbeda dari x, maka x adalah titik 

kumpul dari S 

 

Definisi 6.7.2  

Suatu himpunan K disebut kompak, apabila ia termuat 

dalam gabungan dari suatu koleksi himpunan-himpunan 

terbuka G = {G}, maka ia juga termuat dalam gabungan 

sejumlah hingga himpunan-himpunan tertentu dalam G. 

Suatu koleksi G dari himpunan-himpunan terbuka yang 

gabungannya memuat K sering disebut selimut dari K. Karena 

itu syarat dari K agar kompak ialah bahwa setiap selimut G 

dari K dapat diganti ax dengan satu selimut berhingga dari K, 

hanya menggunakan himpunan-himpunan dalam G. Kita ingat 

agar dapat menggunakan definisi untuk membuktikan bahwa 

suatu himpunan K kompak, kita perlu memeriksa suatu 

koleksi himpunan-himpunan terbuka sebarang, yang 

gabungannya memuat K, dan menunjukkan bahwa K termuat 

dalam gabungan sub koleksi berhingga tertentu dari tiap 

koleksi demikian. Dilain pihak menunjukkan bahwa suatu 

himpunan H tidak kompak, cukup menunjukkan satu selimut 

yang tidak dapat digantikan dengan sub koleksi berhingga 

yang menyelimuti H. 
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Contoh 6.7.1 

a. Misalkan K = {x1, x2, …, xm} suatu himpunan bagian 

berhingga dari Rp. Jelas, bahwa jika G = [G] suatu koleksi 

himpunan-himpunan terbuka dalam Rp dan jika setiap 

titik dari K termasuk dalam himpunan bagian tertentu 

dari G , maka pada pemilihan secara hati-hati paling 

banyak m himpunan bagian dari G , juga akan memiliki 

sifat bahwa gabungan mereka memuat K. Karena itu K 

adalah himpunan bagian kompak dari Rp. 

b. Akan dibuktikan menurut definisi bahwa H = {(x,y)  R2 : 

x2 + y2 < 1} tidak kompak. Misalkan H = {(x,y)  R2 : x2 + y2 

< 1}, jika Hn = {(x,y)  R2 : x2 + y2 < 1-
1

𝑛
}, untuk n > 1. Maka 

koleksi x = {Hn: n > 1} dari himpunan-himpunan terbuka 

adalah selimut dari H. Jika {Hn1, Hn2, …, Hnk} adalah sub 

koleksi berhingga dari x, misalkan M = sup {n1, n2, …, nk} 

sehingga Hnj  HM, untuk j = 1,2, …, k. Jelas bahwa HM 

adalah gabungan dari himpunan-himpunan {Hn1, Hn2, …, 

Hnk} = HM = ⋃ 𝐻𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 . Dapat dilihat H = {(x,y)  R2 : x2 + y2 

< 1}, dan karena {(x,y)  R2 : x2 + y2 < 1-
1

𝑀
} H tetapi {(x,y) 

 R2 : x2 + y2 = 1-
1

𝑀
} HM. Karena itu tidak ada subkoleksi 

berhingga dari Hm dapat menjadi selimut H. Jadi H tidak 

kompak. 

c. Andaikan H = (0,1) dalam R. Jika Gn = (
1

𝑛
, 1 −

1

𝑛
), untuk n > 

2, maka koleksi G = {Gn: n > 2} dari himpunan-himpunan 

terbuka aalah selimut dari H. Jika {Gn1, Gn2, …, Gnk} adalah 

sub koleksi berhingga dari G , misalkan M = sup {n1, n2, …, 

nk} sehingga Gnj  GM , untuk j = 1, 2, …, k. Jelas bahwa GM 

adalah gabungan dari himpunan-himpunan {Gn1, Gn2, …, 

Gnk} walaupun bilangan real 
1

𝑀
  H tetapi 

1

𝑀
  GM. Karena 
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itu tidak ada sub koleksi berhingga dari G dapat menjadi 

selimut H. Jadi H kompak. 

 

Teorema 6.7.3 (Teorema Heine-Borel) 

Suatu himpunan bagian dari Rp kompak jika dan hanya 

jika ia tertutup dan terbatas. 

Bukti:  

Pertama kita tunjukkan bahwa jika K kompak dalam Rp, 

maka K tertutup. Misalkan x  Kc dan untuk setiap bilangan 

real m, misalkan Gm adalah himpunan yang didefinisikan 

dengan, 

 GM = {y  Rp: {𝑦 𝜖 𝑅𝑝: ‖𝑦 − 𝑥‖ >  
1

𝑚
}. 

Nampak bahwa masing-masing himpunan Gm, m  N, 

terbuka dalam Rp. Juga gabungan dari semua himpunan Gm, m 

 N,  terdiri dari semua titik-titik di Rp. Kecuali x, karena x  

K, setiap titik dari K termuat dalam himpunan Gm tertentu. 

Dalam memperhatikan sifat kompak dari K, maka berlaku 

bahwa ada suatu bilangan asli M sehingga K memuat dalam 

gabungan dari himpunan-himpunan G1, G2, …, GM. 

Karena himpunan Gm membesar menurut m, maka K 

termuat dalam GM. Disini sekitar {𝑧 𝜖𝑅𝑃: ‖𝑧 − 𝑥‖ >  
1

𝑀
} tidak 

memotong K, menujukkan bahwa Kc temuat terrbuka. Karena 

itu K tertutup dalam Rp. 

Selanjutnya tunjukkan bahwa K kompak dalam Rp, maka K 

terbatas, (yaitu K termuat dalam himpunan {𝑥 𝜖𝑅𝑝: ‖𝑥‖ < 𝑟} 

untuk r yang cukup besar. Dalam kenyataan untuk setiap m  

N, nilai Hm himpunan terbuka yang didefinisikan oleh Hm =  

{𝑥 𝜖𝑅𝑝: ‖𝑥‖ < 𝑚}. Keseluruhan ruang Rp dari disini K termuat 

dalam gabungan dari himpunan Hm yang membesar, m  N. 

Karena K kompak, maka terdapat M  N sehingga K  Hm. Ini 

menunjukkan bahwa K terbatas. Jika K tertutup dan terbatas 
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yang termuat dalam gabungan suatu koleksi G  = {G} dari 

himpunan-himpunan terbuka dalam Rp, maka ia termuat 

dalam gabungan dari sejumlah hingga himpunan-himpunan 

tertentu dalam G . Karena G terbatas, kita dapat menutupnya 

dengan sel tertutup I1 dalam Rp. Misalnya kita pilih I1 = {(x1, x2, 

…, xp): |xk ≤ r|, k = 1, 2, …,p} untuk r > 0 yang besarnya sesuai. 

Untuk mendapatkan kontradiksi, maka misalkan K tidak 

termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-

himpunan manapun dalam G . Karena itu sekurangnya satu 

bagian 2p bagian sel-sel tertutup yang didapat dengan 

membagi dua sisi-sisi I1, memuat titik-titik dari K, dan 

sedemikian sehingga bagian dari K didalamnya, tidak termuat 

dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-himpunan 

manapun dalam G . (Karena jika setiap bagian dari 2p bagian 

dari K termuat dalam gabungan sejumlah hingga himpunan-

himpunan dalam G, maka K akan termuat dalam gabungan 

sejumlah hingga himpunan-himpunan dalam G, kontradiksi 

dengan hipotesis). Misalkan I2 adalah salah satu subset dari 

pembagian I1, yang sedemikian sehingga himpunan tidak 

kosong K ∩ I2, tidak termuat dalam ⋃𝑛
𝛼1=1

 G 1,  G 2,  G . 

Kita lanjutkan proses ini dengan membagi sisi-sisi I2 untuk 

mendapatkan 2p sub sel tertutup dari I2, dan misalkan I3 salah 

satu subset sehingga himpunan tidak kosong K ∩ I3 tidak 

termuat dalam ⋃𝑚
𝛼1=1

 G 1,   G 2,  G ,  dan  seterusnya. 

Dengan cara ini diperoleh tumpukan barisan sel-sel tidak 

kosong (In) yang menurut teorema tumpukan sel ada satu titik 

sekutu y dari In. Karena setiap In memuat titik-titik dalam K 

maka titik sekutu y adalah titik kumpul dari K. Karena K 

tertutup, maka y  K dan termuat dalam himpunan terbuka G 

 tertentu dalam G . Karena itu ada  > 0 sehingga semua titik 

w dengan ||y – w|| < , maka w  G  . Dilain pihak, sel-sel Ik, k 

 2 diperoleh dengan pembagian berturut-turut sisi-sisi sel I1 
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= {(x1, x2, …, xp):|xj| ≤ r}. Jadi panjang sisi Ik adalah 
𝑟

2𝑘−2. 

Menurut teorema terdahulu, jika w  Ik, maka ||y – w|| ≤ 
 𝑝

2𝑘−3. 

Disini jika k terpilih cukup besar sehingga 
 𝑟𝑝

2𝑘−3 ≤ , maka 

semua titik-titik dalam Ik termuat dalam himpunan tunggal  G 

 . Tetapi ini kontradiksi dengan proses pembentukan Ik 

sebagai himpunan sehingga K ∩ Ik termuat dalam gabungan 

sejumlah hingga himpunan-himpunan dalam G . Kontradiksi 

ini menunjukkan bahwa asumsi himpunan K yang tertutup 

dan terbatas memerlukan sejumlah tak terhingga himpunan-

himpunan dalam G untuk menutupnya tidak dapat 

dilaksanakan.   

 

H.  Himpunan Terhubung 

Definisi 6.8.1 

Suatu himpunan bagian D  Rp dikatakan tidak terhubung 

jika ada dua himpunan terbuka A dan B, sehingga A  D dan B 

 D saling asing, tidak kosong dan gabungannya adalah D. 

Dalam hal ini pasangan A dan B disebut membentuk ketidak 

terhubungan D. Suatu himpunan bagian yang bukan tidak 

terhubung disebut terhubung. 

 

Contoh 6.8.1 

a. Himpunan H = {
1

𝑛
: n  N} tidak terhubung. 

b. Himpunan S = {semua rasional positif} dalam R tidak 

terhubung karena kita dapat memilih A = {x  R: x < √2} 

dan B = {x  R: x > √2}. 

c. Jika 0 < c < 1, maka himpunan A = { x  R: x  c} dan B = 

{x R: x > c} memecah interval satuan I = {xR: 0 x  1} 

ke dalam himpunan yang saling asing dan tidak kosong 
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yang gabungannya I. Meskipun begitu karena A tidak 

terbuka, contoh ini tidak menunjukkan bahwa I tidak 

terhubung. 

 

Teorema 6.8.2 

Interval satuan tertutup I = [0,1] adalah himpunan bagian 

terhubung dari R. 

Bukti: 

Kita proses dengan kontradiksi, misalkan himpunan buka 

A dan B membentuk ketidak terhubungan I. Karena A dan B 

terbuka, tidak mungkin A  I dan B  I hanya terdiri dari satu 

titik. Untuk menghindari sifat keterbatasan, kita misalkan ada 

titik-titik a  A dan b  B sehingga 0 < a < b < 1. Dengan 

menggunakan sifat suprimum, kita misalkan c = sup{x  A: x < 

b}. Karena itu 0 < c < 1; di sini c  A  B. Jika c  A, maka c  b, 

dan karena A terbuka, ada satu titik a1  A, c < a1, sehingga 

interval [c, a1] termuat dalam {x  A: x < b}, kontradiksi 

dengan definisi c. Secara sama jika c  B, karena B terbuka 

maka ada satu titik b1  B, b1 < c, sehingga interval [b1, c] 

termuat dalam B  I. kontradiksi dengan definisi c. Karena 

hipotesis bahwa I tidak terhubung menghasilkan kontradiksi. 

Jadi interval satuan I adalah terhubung. 

 

Teorema 6.8.3 

Keseluruhan ruang Rp adalah terhubung 

Bukti: 

Jika tidak demikian maka ada dua himpunan A dan B yang 

terbuka, tidak kosong dan tidak berpotongan, yang 

gabungannya adalah Rp. Misalkan x  A dan y  B dan 

perhatika segmen garis S yang menghubungkan x dan y, 

sebutlah S = {x + t(y – x): t  I}. Misalkan A1 = {t  R: x + t(y – 
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x)  A} dan B1 = {t  R: x + t(y – x)  B}. Mudah dilihat bahwa 

A1 dan B1 saling asing, tidak kosong dan terbuka. 

A1, B1  R dan menghasilkan suatu ketidakterhubungan I. 

kontradiksi dengan teorema 6.8.2. 

 

Teorema 6.8.4 (Akibat) 

Hanya  dan Rp, himpunan bagian-bagian dari Rp yang 

sekaligus terbuka dan tertutup. 

Bukti: 

Karena jika A terbuka dan tertutup dalam Rp, maka begitu 

juga B = Rp\A, jika A tidak kosong, dan bukan juga seluruh Rp, 

maka pasangan A dan B membentuk satu ketidakterhubungan 

untuk Rp, kontradiksi dengan teorema. 
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Soal Latihan 

 

1. Jika A dan B adalah himpunan bagian terhubung dari Rp, 

berikan contoh bahwa A  B, A  B, A\B, dapat terhubung 

atau tak terhubung!. 

Petunjuk penyelesaian: 

Menuliskan contoh A  B, A  B, A\B merupakan  

himpunan terhubung atau tidak terhubung  berdasarkan 

definisi himpunan terhubung. Pilih A dan B adalah 

himpunan bagian terhubung dari Rp. 

 

2. Jika C  Rp terhubung dan x satu titik kumpul dari C, maka 

C {x} adalah terhubung. Buktikan! 

Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan definisi titik kumpul dan himpunan 

terhubung. 

 

3. Apakah himpunan N  R merupakan himpunan 

terhubung? Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan definisi himpunan terhubung.  

Pilih A = {x  R: x < 
3

2
} dan B = {x  R: x > 

3

2
}, dengan 

demikian N tidak terhubung. 
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Analisis Real | 175 

BAB VII 
RUANG METRIK 

 

Pada bagian ini membahas pengertian dan contoh-contoh 

ruang metrik, limit di ruang metrik, dan kekontinuan di 

ruang metrik diantaranya fungsi kontinu di ruang metrik, 

himpunan buka dan himpunan tutup di ruang metrik, dan 

terbatas total, lengkap dan kompak. 

 

A. Pengertian Ruang Metrik 

Misalkan R2 = {(x1, x2): x1, x2  ℝ } adalah himpunan titik-

titik pada sebuah bidang datar. Di dalam R2 telah dikenal 

konsep jarak antara dua titik, yaitu jika titik S = (x1, x2) dan 

titik T = (y1, y2), maka jarak antara titik S dan titik T adalah 

d = √(𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 atau 

d = ((𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2)
1

2. 

 

Didalam R3 = {(x1, x2, x3): x1, x2, x3  R } yaitu himpunan 

semua titik pada suatu ruang juga dikenal konsep jarak 

antara dua titik, yaitu misalkan titik K = (x1, x2, x3) dan titik L 

= (y1, y2, y3) maka jarak antara dua titik K dan L adalah: 

d = ((𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 + (𝑥3 − 𝑦3)2)
1

2. 

 

Selanjutnya perluasan dari  R3 adalah Rn dengan n  4. 

Pada Rn dengan n  4 kita tidak dapat menggambarkan secara 

geometris dari suatu titik, sehingga kita juga tidak dapat 

mengambarkan jarak antara dua titik di Rn, n  4. Untuk itu 

kita perlu konsep jarak yang diperluas.  
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Misalkan R4 = {(x1, x2, x3, x4): x1, x2, x3, x4  R}, x = (x1, x2, x3, 

x4) dan y = (y1, y2, y3, y4) di R4, maka jarak antara x dan y 

adalah: 

d = ||x – y|| 

   = ((𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 + (𝑥3 − 𝑦3)2 + (𝑥4 − 𝑦4)2)
1

2 

 

Selanjutnya untuk ℝn = {(x1, x2, x3, …, xn): x1, x2, x3, …, xn  

ℝ}, x = (x1, x2, x3, …, xn) dan y = (y1, y2, y3, …, yn) di Rn, maka 

jarak antara x dan y adalah: 

d = ||x – y|| = (∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1 )

1

2 

 

Sekarang kita perhatikan bahwa pada rumus jarak di atas 

berlaku sifat-sifat sebagai berikut: 

Misalkan x, y, z di Rn, n  1, maka: 

1. d(x, y)  0,  x, y  Rn 

2. d(x, y) = 0  x = y 

3. d(x, y) = d(y, x) 

4. d(x,y)  d(x, z) + d(z, y). 

 

Definisi 7.1.1: 

Misalkan X suatu himpunan sebarang, X   dan fungsi  : 

X x X → R yang bersifat  x, y, z di X: 

1. (x,y)  0 

2. (x, y) = 0  x = y 

3. (x, y) = (y, x) 

4. (x,y)  (x, z) + (z, y). 

 

Maka  disebut metrik pada X dan pasangan (X, ) disebut 

ruang metrik. 
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Contoh 7.1.1 

1. R = himpunan bilangan rill.  (x, y) = |x – y|, maka (R, ) 

suatu ruang metrik. 

2. R 2 = {(x1, x2), x1, x2 di R }, x = (x1, x2) dan y = (y1, y2) 

didefinisikan:  : R x R 2 → R dengan (x, y) =|x1 – y1| + |x2 

- y2|, maka (R 2, ) suatu ruang metrik. 

Bukti: 

Misalkan x = (x1, x2), y = (y1, y2) dan z = (z1, z2) di ℝ 2. 

a. (x, y) = |x1 – y1| + |x2 – y2|  0 

b. Misalkan (x, y) = 0 

|x1 – y1| + |x2 – y2| = 0                                       (7.1) 

 

Karena |x1 – y1|  0 dan |x2 – y2|  0 dan dipenuhi (5.1), 

Maka |x1 – y1| = 0 dan |x2 – y2| = 0, atau x1 = y1 dan x2 = y2. 

Jadi x = y. 

Selanjutnya misalkan x = y, ini berarti x1 = y1 dan x2 = y2. 

(x, y) = |x1 – y1| + |x2 – y2| = 0 + 0 = 0 

c. (x, y) = |x1 – y1| + |x2 – y2|  

      = |y1 – x1| + | y2 – x2| 

      = (y, x) 

d. (x, z) + (z, y) = |x1 – z1| + |x2 – z2| + |z1 – y1| + |z2 – y2| 

= |x1 – z1| + |z1 – y1| + |x2 – z2| + |z2 – y2| 

 |x1 – z1 + z1 – y1| + |x2 – z2 + z2 – y2| 

= |x1 – y1| + |x2 – y2| 

= (x, y) 

Jadi  yang didefinisikan pada R 2 dengan (x, y) = |x1 – 

y1| + |x2 - y2| suatu metrik pada ℝ 2. Jadi (R 2, ) suatu 

ruang metrik. 

 

3. R 2 = {(x1, x2), x1, x2 di R }, x = (x1, x2) dan y = (y1, y2) 

didefinisikan:  : R x R 2 →  R dengan (x, y) =maks {|x1 – 
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y1|, |x2 - y2|}, maka (R 2, ) suatu ruang metrik. 

a. (x, y) = maks{|x1 – y1|, |x2 – y2|}  0 

b. Misalkan (x, y) = 0, maka, maks {|x1 – y1|, |x2 – y2|} = 0 

Karena nilai mutlak suatu bilangan real nonnegatif, 

maka |x1 – y1|  0 dan |x2 – y2|  0. Tetapi maks {|x1 – y1|, 

|x2 – y2|} = 0, jadi |x1 – y1| = 0 dan |x2 – y2| = 0, akibatnya x1 

= y1 dan x2 = y2. Jadi x = y. Selanjutnya misalkan x = (x1, x2) 

dan y = (y1, y2) dan x = y, ini berarti x1 = y1 dan x2 = y2. 

Akibatnya  

(x, y)  = maks{|x1 – y1|, |x2 – y2|}  

  = maks {0, 0} = 0 

c. (x, y)    = maks {|x1 – y1|, |x2 – y2|}  

   = maks {|y1 – x1|, | y2 – x2| 

   = (y, x) 

d. (x, z) + (z, y) = maks{|x1 – z1|, |x2 – z2|} + maks{|z1 – y1|, 

|z2 – y2|} 

= maks{(|x1 – z1| + |z1 – y1|), (|x1 – z1| + |z2 – y2|), (|x2 – 

z2| + |z1 – y1|), (|x2 – z2| + |z2 – y2|)} 

 maks{(|x1 – z1| + |z1 – y1|), (|x2 – z2| + |z2 – y2|)} 

 maks {(|x1 – z1 + z1 – y1|), (|x2 – z2 + z2 – y2|)} 

= maks {|x1 – y1|, |x2 – y2|} 

= (x, y) 

Jadi  yang didefinisikan pada R 2 dengan (x, y) = 

maks{|x1 – y1| + |x2 - y2|} suatu metrik pada R 2. Jadi (R 2, ) 

suatu ruang metrik. 

Himpunan X yang dilengkapi dengan suatu metrik d, 

dituliskan dengan (X, d) disebut Ruang Metrik (Metrik 

Space). 

Anggota ruang metrik (X, d) disebut titik atau point 

dan untuk setiap Xba ,  ada bilangan non-negatif 

d(a,b) yaitu jarak titik a dengan b. 
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Contoh 7.1.2 

1. Fungsi d yang didefinisikan oleh d(a,b)=|a-b|, dengan a 

dan b bilangan-bilangan Real, adalah metrik dan disebut 

Metrik Biasa pada garis Real R. 

Bukti: 

a. d(a,b) = |a-b|  0 dan d(a,b) = 0 jika dan hanya jika a = 

b. 

b. d(a,b) = |a-b| = |b-a| = d(b,a) 

b. |a-b| + |b-c|   |a-b+b-c| 

   = |a-c| 

 atau d(a,c)  d(a,b)+d(b,c) , a<b<c 

c. d(a,b) = |a-b|  >0 jika ba   

 

2. Fungsi d yang didefinisikan oleh 

( ) ( ) ( )2

22

2

11, babaqpd −+−=
, dengan ( )21 ,aap =  

dan ( )21 ,bbq =  adalah titik dalam bidang 
2R  adalah 

metrik dan disebut Metrik Biasa pada 
2R . 

Bukti: 

a. 
( ) ( ) ( )2

22

2

11, babaqpd −+−=
  0 dan d(p,q) = 0   

( ) ( ) 0
2

22

2

11 =−+− baba
 

( ) ( ) 0
2

22

2

11 =−+− baba  

( ) ( )2

22

2

11 baba −−=−  
( ) ( )2211 baba −−=−  
( ) 2211 baba +−=−  

2121 bbaa +=+  

Jadi d(p,q) = 0 jika dan hanya jika 11 ba =  dan  
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b. 
( ) ( ) ( )2

22

2

11, babaqpd −+−=
 

  
( ) ( )2

222

2

2

2

111

2

1 22 bbaabbaa +−++−=
 

  
( ) ( )2

222

2

2

2

111

2

1 22 abababab +−++−=
 

  
( ) ( )2

22

2

11 abab −+−=
 

  ( )pqd ,=  

 ( ) ( )pqdqpd ,, =  

c.  ( ) ( )rqdqpd ,, +  

 =
( ) ( ) ( ) ( )2

22

2

11

2

22

2

11 cbcbbaba −+−+−+−
 

( ) ( ) ( ) ( )2

22

2

11

2

22

2

11 cbcbbaba −+−+−+−
 

( ) ( ) ( ) ( )2

222

2

2

2

111

2

1

2

222

2

2

2

111

2

1 2222 ccbbccbbbbaabbaa +−++−++−++−=

    

( ) ( )2

222

2

2

2

111

2

1 22 ccaaccaa +−++−
 

( ) ( )2

22

2

11 caca −+−=
 

Jadi
( ) ( ) ( ) ( )2

22

2

11

2

22

2

11 cbcbbaba −+−+−+−

( ) ( )2

22

2

11 caca −+−
 

atau ( ) ( ) ( )rqdqpdrpd ,,, +  dengan ( )21 ,aap = , 

( )21 ,bbq =  dan ( )21 ,ccr =   

d. 
( ) ( ) ( )2

22

2

11, babaqpd −+−=
>0 jika qp  , 

dimana p < q< r. 
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3. Misal X adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan d 

adalah fungsi yang didefinisikan oleh  

( )






=
=

ba

ba
bad

,1

,0
,

 
Maka d adalah metrik pada X. Fungsi jarak d biasanya 

disebut metrik trivial pada X atau metrik diskrit pada X. 

Bukti: 

a. d(a,b) = 1  0, jika ba   dan d(a,b) = 0 jika dan hanya 

jika a = b. 

b. 

( )






==
=

abba

abba
bad

,,1

,,0
,

 
d(a,b) =  d(b,a) 

c. 

( ) ( )




=+

=+
=+

211

000
,, cbdbad

  

( ) ( ) ( )






=
=+

ca

ca
cadcbdbad

,1

,0
,,,

  
 Jadi d(a,c)  d(a,b)+d(b,c) , a<b<c 

d. 

( )






=
=

ba

ba
bad

,1

,0
,

 

d(a,b)=1 >0 jika ba  . 

 

4. Misal ),( 21 aap =  dan ),( 21 bbq =  adalah titik-titik 

sebarang pada bidang 
2R  yaitu pasangan terurut dari 

bilangan-bilangan real. Fungsi 1d  dan 2d  yang 

didefinisikan oleh 

 
( )22111 ,),( babamaksqpd −−=

dan 
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22112 ),( babaqpd −+−=
 

 adalah metrik-metrik yang berbeda pada 
2R . 

Maka d adalah metrik pada X. Fungsi jarak d biasanya 

disebut pseudometrik pada X. 

Bukti: 

a. 
( )22111 ,),( babamaksqpd −−=

0,

22112 ),( babaqpd −+−=
  0 

 karena harga mutlak nilainya selalu positif, dan  

 0),(1 =qpd  

 
( )2211 , babamaks −−

= 0 

 
011 =− ba

  atau  
022 =− ba

 

 011 =− ba   022 =− ba  

 11 ba =    22 ba =  

b. 
( )22111 ,),( babamaksqpd −−=

 

( )2211 , ababmaks −−=
 

),(1 pqd=  

22112 ),( babaqpd −+−=
 

           2211 abab −+−=
 

           ),(2 pqd=  

c. Misalkan  ),( 21 ccr =  

( ) ( )2211221111 ,,),(),( cbcbmaksbabamaksrqdqpd −−+−−=+

2222112222111111 cbbacbbacbbacbba −+−−+−−+−−+−=

2222112222111111 cbbacbbacbbacbba −+−−+−−+−−+−

22122111 cacacaca −−−−=
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( )22122111 ,,, cacacacamaks −−−−=
 

( )2211 , cacamaks −−
 

),(1 rpd=  

Jadi ),(),(),( 111 rpdrqdqpd +  atau dapat ditulis 

),(),(),( 111 rqdqpdrpd + .  

Dan 

2211221122 ),(),( cbcbbabarqdqpd −+−+−+−=+

22221111 cbbacbba −+−+−+−=
 

22221111 cbbacbba −+−+−+−
 

2211 caca −+−=
 

),(2 rpd=  

Jadi ),(),(),( 222 rpdrqdqpd +  atau dapat ditulis 

),(),(),( 222 rqdqpdrpd +  

d. Bila qp   maka  

Jelas 
( )22111 ,),( babamaksqpd −−=

>0 dan 

22112 ),( babaqpd −+−=
> 0 
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Soal Latihan 

 

1. Q adalah himpunan bilangan rasional. Jika (x,y) = |x – y|, 

buktikan bahwa (Q, ) merupakan ruang metrik! 

Petunjuk penyelesaian: 

Diketahui Q adalah himpunan bil rasional. 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa (Q, ) ruang 

metrik. 

Penyelesaian: 

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu: 

a. (x,y)  0 

b. (x, y) = 0  x = y 

c. (x, y) = (y, x) 

d. (x,y)  (x, z) + (z, y). 

 

2. Rn adalah ruang real berdimensi n, didefinisikan 

 : Rn x Rn → R sebagai berikut: 

Misalkan x = (x1, x2, ..., xn) dan y = (y1, y2, …, yn) 

(x,y) = maks{|x1 – y1|, |x2 – y2|, …,|x3 – y3|}. 

Buktikan (Rn, ) membentuk suatu ruang metrik. 

Petunjuk penyelesaian: 

Diketahui Rn adalah ruang real berdimensi n 

Permasalahan: akan dibuktikan bahwa (Rn, ) ruang 

metrik. 

Penyelesaian: 

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu: 

a. (x,y)  0 

b. (x, y) = 0  x = y 

c. (x, y) = (y, x) 

d. (x,y)  (x, z) + (z, y). 
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B. Limit di Ruang Metrik 

Pada pembahasan terdahulu telah diketahui bahwa 

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 mempunyai arti bahwa apabila diberikan  > 0 

sebarang, maka senantiasa dapat ditemukan  > 0 sehingga 

jarak antara f(x) dan L kurang dari  apabila jarak x dan a 

kurang dari  kecuali jaraknya nol. Selanjutnya pada 

pembahasan ini kita akan memperluas pengertian limit pada 

ruang metrik. 

Misalkan (M1, 1) dan (M2, 2) ruang metrik. a  M1, f 

suatu fungsi yang daerah jelajahnya dimuat didalam M2 

untuk semua x  M1 sehingga 1(x, a) < h (untuk suatu h > 0) 

kecuali x = a. Juga diasumsikan a suatu titik kumpul dari 

daerah asal f. 

 

Definisi 7.2.1 

Dikatakan bahwa f(x) mendekati L (L  M2) apabila x 

mendekati a, jika diberikan  > 0, terdapat  > 0. Sehingga 

2(f(x), L) <  untuk semua x dengan 0 < 1(x, a) < . Dalam 

hal ini ditulis lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿. Jika (M1, 1) = (M2, 2) = ℝ1 maka 

Definisi 5.2.1 ini akan sama persis dengan Definisi 3.1.1. 

 

Teorema 7.2.2 

Misalkan (M, ) ruang metrik dan a titik di M. Misalkan f 

dan g fungsi bernilai real dengan daerah asal termuat di M. 

Jika lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 dan lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝑁, maka: 

 lim
𝑥→𝑎

[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] = 𝐿 + 𝑁 

 lim
𝑥→𝑎

[𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)] = 𝐿 − 𝑁 

 lim
𝑥→𝑎

[𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥)] = 𝐿. 𝑁 

Selanjutnya jika N  0 maka  
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 lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝐿

𝑁
 

Bukti sebagai latihan. 

 

Definisi 7.2.3 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik dan X = (xn) barisan 

titik-titik di M. dikatakan bahwa x  M limit dari x jika untuk 

setiap  > 0, terdapat ℕ0  ℕ sehingga untuk setiap n  ℕ0 

berlaku (xn, x) < . Disini ditulis lim X = x atau barisan X 

konvergen ke x.  

 

Definisi 7.2.4 

Misalkan (M, ) ruang metrik dan X = (xn) barisan di M. 

dikatakan bahwa X barisan Cauchy jika diberikan  > 0 

terdapat ℕ0  ℕ sehingga (xm, xn) <  apabila n, m  ℕ0.  

 

Contoh 7.2.1 

Misalkan M = (0, 1) dan (x, y) = |x – y|, maka (M, ) suatu 

metrik. Pandang barisan X = (xn) dengan xn = 
1

𝑛
 untuk semua n 

 ℕ, maka X barisan Cauchy tetapi X tidak konvergen. 

 

C. Kekontinuan di Ruang Metrik 

1. Fungsi Kontinu di Ruang Metrik 

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas kekontinuan 

di R. Dari konsep tersebut akan diperluas pada ruang metrik 

umum. Sebagai langkah awal dari pengertian kekontinuan 

diruang metrik berikut ini didefinisikan bola buka diruang 

metrik. 
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Definisi 7.3.1 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik. Jika a  M dan r > 0, 

maka B[a; r] yang didefinisikan sebagai himpunan semua 

titik di M yang jaraknya dari a kurang dari r, yaitu 

 B[a; r] = {x  M : (x, a) < r} 

Kita sebut B[a; r] bola buka berjari-jari r disekitar a. 

 

Contoh 7.3.1 

Misalkan R3 = {(x, y, z): x, y, z di R } dengan metrik baku di 

R3 . Himpunan semua titik di R3 yang berjarak kurang dari ½ 

dari 0, yaitu 

B[0; ½] = {(x, y, z): x2 + y2 + z2 < ¼} adalah bola buka. 

 

Contoh 7.3.2 

Misalkan M = [1,5] dengan metrik harga mutlak. B[1
1

2
; 1] = 

[1, 2
1

2
] adalah bola buka berjari-jari 1 dari 1

1

2
.  

 

Contoh 7.3.3 

Misalkan x = (x1, x2) dan y = (y1, y2) di R2 dan (x, y) = 

maks{|x1 – y1|, |x2 – y2|}, maka (R2 , ) adalah suatu ruang 

metrik. Didefinisikan: 

B[(2,1);1] = himpunan semua titik yang berjarak kurang 

dari 1 dari (2,1) adalah bola buka. 

 

Definisi 7.3.2 

Fungsi f kontinu di a  M1 jika lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎). 
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Teorema 7.3.3 

Fungsi f kontinu di a  M1 jika dan hanya jika salah satu 

kondisi berikut dipenuhi: 

1. Untuk setiap  > 0, terdapat  > 0 sehingga 2(f(x), 

f(a))<  apabila 1 (x,a) < . 

2. Invers image oleh f dari sebarang bola buka B[f(a); ] 

dari f(a) memuat suatu bola buka B[a, ] dari a. 

3. Apabila {xn} barisan titik-titik di M1 konvergen ke a, 

maka barisan {f(xn)} titik-titik di M2 konvergen ke f(a). 

 

Teorema 7.3.4 

Misalkan (M1, 1), (M2, 2), (M3, 3) suatu metrik, dan 

misalkan f: M1 → M2 dan g: M2 → M3. Jika f suatu fungsi 

kontinu di a  M1 dan g kontinu di f(a)  M2 maka g  f : M1 → 

M3 kontinu di a. 

Bukti: sebagai latihan 

 

Teorema 7.3.5 

Misalkan M suatu ruang metrik dan misalkan f, g fungsi-

fungsi bernilai real yang kontinu di a  M. Maka f + g, f – g, 

dan fg kontinu  di a. Selanjutnya jika g(a)  0, maka f/g 

kontinu di a. 

Bukti sebagai latihan 

 

Definisi 7.3.6 

Misalkan M1 dan M2 ruang metrik dan misalkan f: M1 → 

M2. Dikatakan f kontinu dari M1 ke M2, jika f kontinu di setiap 

titik pada M1.  
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Teorema 7.3.7 

Jika f,g fungsi kontinu bernilai real pada ruang metrik M, 

maka f + g, f – g, dan fg kontinu pada M. selanjutnya jika g(x) 

 0  x  M, maka f/g kontinu pada M. 

Bukti sebagai latihan.  

 

Soal Latihan 

 

1. R3 dengan : R3 x R3 → R3 yang didefinisikan dengan (x, 

y) = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|3
𝑖=1 . 

Apakah (R3 , ) merupakan ruang metrik? 

Petunjuk penyelesaian: 

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu: 

a. (x,y)  0 

b. (x, y) = 0  x = y 

c. (x, y) = (y, x) 

d. (x,y)  (x, z) + (z, y). 

 

2. R3 dengan : R3 x R3 → R3 yang didefinisikan dengan  

(x, y) = maks {|𝑥1 − 𝑦1|, |𝑥2 − 𝑦2|, |𝑥3 − 𝑦3|}.  

Apakah (R3 , ) merupakan ruang metrik? 

Petunjuk Penyelesaian: 

Gunakan sifat-sifat pada ruang metrik yaitu: 

a. (x,y)  0 

b. (x, y) = 0  x = y 

c. (x, y) = (y, x) 

d. (x,y)  (x, z) + (z, y). 

 



 

190 | Analisis Real 

2. Himpunan Buka dan Himpunan Tutup di Ruang 

Metrik 

 

Definisi 7.3.4 

Misal Xa   dan 0r . Bola buka dengan jari-jari r dan 

titik pusat a adalah himpunan  raxdXxaBr = ),(|)(   

Dan Bola Tutup dengan jari-jari r dan titik pusat a adalah 

himpunan  raxdXxaBr = ),(|)( . 

 

Contoh 7.3.4 

Pada R dengan jarak euclid, bola )(aBr merupakan 

interval terbuka (a - r, a + r). 

Pada 
2R  dengan jarak euclid, bola )(aBr merupakan 

sebuah piringan dengan titik pusat a dan jari-jari r. 

 

 
 

Pada 
3R  dengan jarak euclid, bola  adalah bola 

yang kita kenal sehari-hari, sedangkan Pada 
2R  dengan 

( ) ( )22112121 ,),(),,(* babamaksbbaad −−=
 , bola )0,0(1B  
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berbentuk 

 
 

Sedangkan pada 
2R  dengan

( ) 22112121 ),(),,(* bababbaad −+−=
 bola  

berbentuk 

 

 
 

Definisi 7.3.5 

Misalkan M suatu ruang metrik, dikatakan bahwa G  M 

subhimpunan buka di M jika untuk setiap x  G, terdapat 

bilangan r > 0 sehingga bola B[x;r] G. 
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Contoh 7.3.5 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik, maka M adalah 

himpunan buka. 

Bukti: 

Ambil x  M sebarang dan r > 0 maka B[x;r]  M. Karena 

x  M sebarang, terdapat r > 0 sehingga B[x;r]  M maka M 

himpunan buka. 

 

Contoh 7.3.6 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik. Bola buka B[x;r] 

adalah himpunan buka. 

Bukti: 

Ambil t  B[x;r] sebarang. Pilih  = r - (x,t). Karena t  

B[x;r] maka (x,t) < r, sehingga  > 0.  

Buat bola B[t; ]. 

Akan ditunjukkan B[t;]  B[x;r] 

Ambil y  B[t, ] sebarang. 

(y,x)  ≤ (y,t) + (t,x) 

           <  + (r - ) 

           < r 

Karena (y,x) < r, maka y  B[x;r]. Ini menunjukkan bahwa 

B[y;]  B[x;r]. 

Karena t  B[x;r] sebarang maka B[x;r] himpunan buka. 

 

Teorema 7.3.6 

Misalkan  adalah koleksi himpunan buka di ruang metrik 

M, maka ⋃ 𝐺𝐺𝜖  himpunan buka. 

Bukti: 

Misalkan K = ⋃ 𝐺𝐺𝜖  

Ambil x  K sebarang, maka x  G untuk suatu G  . 

Karena G himpunan buka, maka terdapat r > 0 sehingga 
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B[x;r]  G. Jelas G  K, jadi B[x;r]  K. Karena x  K sebarang, 

maka K himpunan buka. 

 

Teorema 7.3.7 

Misalkan G1, G2 himpunan buka di ruang metrik M, maka 

G1  G2 himpunan buka 

Bukti: 

Misalkan G1  G2  . 

Ambil x  G1  G2 sebarang. Karena x  G1, G1 himpunan 

buka maka terdapat r1 > 0 sehingga B[x;r1]  G1. Juga x  G2, 

G2 himpunan buka maka terdapat r2 > 0 sehingga B[x;r2]  G2. 

Pilih r = min{r1, r2}, maka B[x;r1]  G1 dan B[x;r2]  G2, 

sehingga diperoleh B[x;r}  G1  G2.  

Karena x  G1  G2 sebarang, maka G1  G2 himpunan buka. 

 

Akibat 7.3.8 

Misalkan G1, G2, …, Gn himpunan-himpunan buka di ruang 

metrik M, maka ⋂ 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=1 himpunan buka. 

Bukti sebagai latihan. 

 

Definisi 7.3.9 

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M, titik x  M 

disebut titik limit dari E jika terdapat barisan titik-titik di E 

yang konvergen ke x. 

Himpunan �̅� yaitu himpunan semua titik limit dari E 

disebut tutupan dari E. 

 

Contoh 7.3.7 

1. Misalkan M = R dengan metrik baku dan E = (0,1) 

maka �̅� (0,1) 

2. Misalkan M = R dengan metrik diskrit dan E = (0,1) 
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maka �̅�=(0,1) 

3. Misalkan M = R dengan metrik baku dan E = {1,2,3} 

maka �̅�={1,2,3} 

4. Misalkan M = R2 dengan metrik baku dan  

E = {(x,y): x2 + y2 < 1}, maka 

�̅� = {(x,y): x2 + y2 ≤ 1} 

 

Lemma 7.3.10 

Jika E subhimpunan dari ruang metrik M, maka E  �̅�. 

 

Definisi 7.3.11 

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M. Dikatakan 

bahwa E subhimpunan tutup dari M jika E = �̅�. 

 

Teorema 7.3.12 

Misalkan E subhimpunan dari ruang metrik M. Maka x  

M titik limit dari E jika dan hanya jika setiap bola buka B[x;r] 

memuat sekurang-kurangnya satu titik dari E. 

Bukti: 

Misalkan x titik limit dari E. 

Ambil bola buka B[x;r] sebarang. 

Karena x titik limit dari E, maka terdapat barisan (xn) di E 

yang konvergen ke x, sehingga terdapat n0  N yang 

memenuhi (xn0, x) < r, ini berarti xn0  B[x;r]. 

Selanjutnya misalkan x  M dan setiap bola B[x;r] 

memuat suatu titik di E. Maka setiap bola B[x; 1/n] memuat 

xn  E. 

Jelas barisan (xn) konvergen ke x. 

Jadi x titik limit dari E. 
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Teorema 7.3.13 

Jika E subhimpunan dari ruang metrik M, maka �̅� 

himpunan tutup yaitu �̅� =  �̿� . 

Bukti  

Jelas     �̅�  �̿�  (1) 

Akan ditunjukkan bahwa �̿�  �̅�. 

Ambil x  �̿� dan sebarang bola B[x;r]. x titik limit dari �̅�, 

maka terdapat y  �̅� sedemikian sehingga y  B[x;r]. Sebut p 

= (x,y). jelas p < r. Sebut t = r – p > m dan buat bola B[y;t]. 

Karena y  �̅� maka terdapat z  E dengan z  B[y;t]. Jelas 

(y,z) < t. 

Sehingga diperoleh: 

(x,z)  ≤ (x,y) + ( y,z) 

           < p + t 

           = p + (r – p) = r 

Jadi (x,z) < r. Ini berarti z  B[x;r] 

Jadi untuk setiap x  �̿� dan B[x;r] sebarang, terdapat z  

E sedemikian sehingga z  B[x;r]. Ini berarti x  �̅�. Jadi 

�̿�  �̅�….(2) 

Dari (1) dan (2) diperoleh �̅� =  �̿�. 

 

Teorema 7.3.14 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik, maka M dan  suatu 

himpunan tertutup. 

Bukti: sebagai latihan 

 

Teorema 7.3.15 

Jika F1 dan F2 adalah sub himpunan tutup di ruang metrik 

M, maka F1  F2 himpunan tutup. 
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Bukti: 

Ambil x  𝐹1 ∪ 𝐹2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, maka terdapat barisan (xn) titik-titik di 

F1  F2 yang konvergen ke x. Dari barisan ini dapat dipilih 

subbarisan di F1 atau titik-titik di F2. Jelas subbarisan ini juga 

konvergen ke x. Jadi x  𝐹1̅atau x  𝐹2
̅̅ ̅. Karena F1 dan F2 

himpunan tutup, maka x  F1 atau x  F2. Jadi x  F1  F2. Ini 

menunjukkan bahwa 𝐹1 ∪ 𝐹2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  F1  F2. Jadi F1  F2 himpunan 

tutup. 

 

Teorema 7.3.16 

Misalkan  adalah koleksi himpunan-himpunan tutup di 

ruang metrik M, maka ⋂ 𝐹𝐹∈  himpunan tutup. 

Bukti: 

Misalkan x  ⋂ 𝐹𝐹∈
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, dan sebarang bola buka B[x;r], maka 

terdapat y  B[x;r]. Jadi setiap F , bola B[x;r] memuat titik 

dari F yaitu y, oleh karena itu x  �̅�, tetapi F = �̅�. Jadi x  F 

untuk setiap F . Ini berarti x  ⋂ 𝐹𝐹∈  atau  ⋂ 𝐹𝐹∈
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,  

⋂ 𝐹𝐹∈ . 

Jadi ⋂ 𝐹𝐹∈  himpunan tertutup. 

 

Teorema 7.3.17 

Jika G subhimpunan buka di ruang metrik M dan Gc = M – 

G, maka Gc himpunan tux  G tup, sebaliknya jika F 

subhimpunan tutup di ruang metrik M dan Fc = M – F, maka 

Fc himpunan buka. 

Bukti: 

Misalkan G subhimpunan buka di M. 

Ambil x  G Sebarang. Pilih B[x;r] sedemikian sehingga 

B[x;r]  G. Oleh karena itu B[x;r] tidak memuat titik dari Gc, 

dengan  kata lain semua titik limit di Gc berada di Gc atau 𝐺𝑐̅̅̅̅  

 Gc. Jadi Gc himpunan tutup. 
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Selanjutnya misalkan F subhimpunan tutup di M. 

Ambil x  Fc sebarang. 

Karena F tutup maka F = �̅�, oleh karena itu x  �̅�. Jadi 

terdapat bola B[x;r] sehingga B[x;r]  F = . Ini berarti B[x;r] 

 Fc. Karena x  Fc sebarang, maka terdapat B[x;r] sehingga 

B[b;r]  Fc, maka Fc himpunan buka. 
 

Teorema 7.3.18 

Misalkan (M1, 1), (M2, 2) suatu ruang metrik dan 

misalkan f : M1 → M2. Maka f kontinu jika dan hanya jika f-

1(F) subhimpunan tutup dari M1 apabila F subhimpunan 

tutup dari M2. 

Bukti : 

Misalkan f : M1 → M2 kontinu da F  M2 himpunan tutup. 

Fc himpunan buka, oleh karena itu f-1(Fc) himpunan buka 

di M1. Karena F  Fc = M2 dan f-1(F  Fc) = f-1 (F)  f-1 (Fc) 

maka f-1(F  Fc) = f-1 (M2) = M1. Karena F dan Fc saling 

komplemen. Tetapi  

f-1(Fc) himpunan buka, maka f-1(F) himpunan tutup. 

Selanjutnya misalkan f-1(F) himpunan tutup apabila F 

himpunan tutup di M2. 

Ambil G  M2, G himpunan buka sebarang. 

Akan dibuktikan bahwa f-1(G) himpunan buka. G 

himpunan buka, maka Gc himpunan tutup. Menurut hipotesis, 

f-1(Gc) himpunan tutup. f-1(G)  f-1(Gc) = M1 dan G dan Gc 

saling komplemen maka f-1(G) dan f-1(Gc) juga saling 

komplemen. Tetapi f-1(Gc) himpunan tutup maka f-1(G) 

himpunan buka. Karena untuk sebarang G  M2, G himpunan 

buka berakibat f-1(G) buka, maka f kontinu pada M1. 
 

D. Terbatas Total, Lengkap dan Kompak 

1. Himpunan Terbatas dan Himpunan Terbatas Total 
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Definisi 7.4.1 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik. Dikatakan bahwa 

subhimpunan A dari M terbatas jika terdapat bilangan positif 

L sehinggga  

 (x,y) ≤ L      untuk setiap x,y di A 

Jika A terbatas, didefinisikan diameter dari A 

(dilambangkan dengan diam A) sebagai 

 diam A = 

𝑠𝑢𝑝
𝑥 ∈ 𝐴
𝑦 ∈ 𝐴

 𝜌(𝑥, 𝑦) 

jika A tak terbatas, ditulis diam A =  . 

Sebagai contoh: 

1. Misalkan M = R dengan metrik baku, A = (5, 10). A 

terbatas, karena  (x,y) ≤ 5 untuk setiap x, y di A. 

2. B = (0, ) tak terbatas di R dengan metrik baku, tetapi 

terbatas apabila menggunakan metrik diskrit, karena 

(x,y) ≤ 1 untuk setiap x,y di B. 

 

Definisi 7.4.2 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik, A  M disebut 

terbatas total jika diberikan  > 0, terdapat sejumlah 

berhingga subhimpunan A1, A2, …, An dari M dengan diam Ak 

<  (k = 1, 2, 3, …, n) sehingga A  ⋃ 𝐴𝑘
𝑛
𝑘=1 .  

 

Teorema 7.4.3 

Jika A subhimpunan dari ruang metrik M terbatas total, 

maka A terbatas. 

Misalkan A terbatas total, maka terdapat A1, A2, …, An 

subhimpunan dari M dengan diam Ak < 1 (k = 1, 2, 3, …, n) 

dan A  ⋃ 𝐴𝑘
𝑛
𝑘=1 . Untuk setiap k = 1, 2, …, n, ambil ak  Ak.  

Sebut J = (a1, a2) + (a2, a3) + … + (an-1, an). 
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Ambil x, y di A sebarang, maka terdapat bilangan asli s, t 

dengan s, t < n sehingga x  As dan y  At. Tanpa mengurangi 

sifat umum misalkan s < t, maka 

(x,y) ≤ (x, as) + (as, as+1) + …+ (at-1, at) + (at, y) 

          ≤ 1 + J + 1 

          = J + 2 

Karena x, y di A sebarang, maka A terbatas. 

Teorema ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu jika A  M 

terbatas belum tentu terbatas total. 

Contoh, misalkan Rd ruang metrik diskrit dan A = (0,1)  

Rd. Jelas A terbatas, tetapi A tidak terbatas total yaitu jika 

diambil  = ½, maka tidak ada n0  N sedemikian sehingga A 

 ⋃ 𝐴𝑘
𝑛0
𝑘=1 . Sebab Ak hanya memuat paling sedikit satu titik. 

Jika M = R dengan metrik baku, maka pengertian terbatas 

total adalah sama. 

 

Akibat 7.4.3 

 A  Rd terbatas total jika dan hanya jika A himpunan 

berhingga. 

Bukti sebagai latihan 

 

Definisi 7.4.4 

Misalkan A subhimpunan dari ruang metrik M. 

Subhimpunan B dari A disebut rapat- di A apabila untuk 

setiap x  A, terdapat y  B sehingga  (x,y) < . 

 

Teorema 7.4.5 

Misalkan (M,) suatu ruang metrik, A  M, A terbatas 

total jika dan hanya jika untuk setiap  > 0 terdapat 

subhimpunan berhingga dari A yang rapat- di A. 
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Bukti: 

Misalkan A terbatas total. Ambil  > 0 sebarang.  

Karena A terbatas total, maka terdapat n0  N sehingga A 

⋃ 𝐴𝑖
𝑛0
𝑖=1  dengan diam Ai < . 

Tanpa mengurangi sifat umum bukti, misalkan A i   

untuk setiap I = 1, 2, 3, …, n0. 

Ambil ai  Ai untuk setiap I dan K = {a1, a2, …., an0}. Ambil x 

 A, maka x  Ak untuk suatu k  K. 

Pilih ak  Ak, maka diperoleh (x, ak) ≤  Diam Ak < . 

Jadi K rapat- di A. 

Selanjutnya, misalkan untuk setiap  > 0, terdapat 

subhimpunan berhingga dari A yang rapat- di A. 

Akan ditunjukkan bahwa A terbatas total. 

Ambil >0 sebarang. 

Menurut hipotesis, terdapat B = {y1, y2, …, yn1}  A 

sehingga B rapat-1/2 . Buat Bi[yi, ½ ], untuk setiap i = 1, 2, 

…, n1, maka diam Bi < . 

Ambil x  A sebarang, maka terdapat yk  K sedemikian 

sehingga (x,yk) < ½ . Ini berarti x  Bk  ⋃ 𝐵𝑖
𝑛1
𝑖=1 . Karena x 

 A sebarang, maka A  ⋃ 𝐵𝑖
𝑛1
𝑖=1 . Jadi A terbatas total. 

 

Teorema 7.4.6 

Misalka (M, ) suatu ruang metrik. Subhimpunan A  M 

terbatas total jika dan hanya jika untuk setiap barisan di A 

memuat subbarisan Cauchy. 

Bukti: 

Misalkan A terbatas total dan misalkan subhimpunan dari 

A sebarang. Akan ditunjukkan bahwa (xn) mempunyai 

subbarisan Cauchy. 

A dapat dikaver oleh sejumlah berhingga subhimpunan 

dari A dengan diameter < 1. Salah satu dari subhimpunan ini 
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tentu memuat tak berhingga unsur-unsur dari barisan (xn), 

sebut A1. Ambil n1  N sehingga xn1  A1. Kemudian A1 jelas 

terbatas total, maka A1 dapat dikaver oleh sejumlah 

berhingga subhimpunan dari A1 yang berdiameter < ½. Salah 

satu subhimpunan ini pasti memuat takberhingga unsure 

dari barisan (xn). 

Ambil n2  A1 maka xn2  A2. 

Karena A2  A1 maka xn2  A1. 

Proses ini dilanjutkan terus sehingga untuk setiap k  N, 

subhimpunan Ak dan Ak-1 dengan diameter Ak < 
1

𝑘
 dan xnk  A 

dari barisan (xn). Karena xnk, xnk+1, xnk+2, … terletak di Ak dan 

diam Ak < 
1

𝑘
 , maka (xxk) subbarisan Cauchy dari (xn).  

 

2. Ruang Metrik Lengkap 

Pada pembahasan sebelumnya, setiap barisan (xn) yang 

konvergen, maka (xn) adalah barisan Cauchy. Juga telah 

ditunjukkan bahwa setiap barisan Cauchy di R konvergen. 

Namun demikian tidak berlaku pada setiap metrik umum. 

Misalkan M = (0,1) dengan metrik harga multak dan (xn) 

barisan di M dengan xn = 
1

𝑛
. Jelas bahwa barisan ini adalah 

barisan Cauchy, tetapi (xn) tidak konvergen.  

Berikut akan didefinisikan pengertian ruang metrik 

lengkap: 

 

Definisi 7.4.7 

Dikatakan bahwa ruang metrik M lengkap apabila setiap 

barisan Cauchy di M konvergen di M. 

 

Teorema 7.4.8 

Misalkan (M, ) suatu ruang lengkap dan A  M 
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himpunan tutp, maka (A, ) ruang lengkap. 

Bukti: 

Misalkan (xn) sebarang barisan Cauchy di A. Karena A  

M maka (xn) barisan di M dan karena M lengkap, maka 

barisan (xn) konvergen ke x  M. 

Karena (xn) barisan di A, maka x titik limit dari A, tetapi A 

himpunan tertutup, jadi x  A. 

Karena (xn) sebarang barisan Cauchy di A yang konvergen 

di A, maka (A, ) ruang metrik lengkap. 

 

Teorema 7.4.9 

Misalkan (M, ) ruang metrik lengkap dan misalkan 

setiap n  N, Fn subhimpunan tutup dari M, Fn  , sehingga 

a. F1  F2  …  Fn  Fn+1  … dan 

b. Diam Fn → 0 apabila n →  

Maka ⋂ 𝐹𝑛
∞
𝑛=1  memuat tepat satu titik. 

Bukti: 

Untuk setiap n  N, misalkan bn  Fn, maka dari (a) 

diperoleh bn, bn+1, bn+2, …, berada di Fn. 

Ambil  > 0. 

Dari (b) terdapat N  N sehingga diam Fn < , tetapi bN, 

bN+!, bN+2, …terletak di Fn. Jadi untuk m, n  N diperoleh (bm, 

bn) ≤ diam Fn < . Ini menunjukkan bahwa barisan (bn) adalah 

barisan Cauchy. 

Karena M ruang metrik lengkap, maka (bn) konvergen. 

Sebut (bn) konvergen ke b. Untuk setiap n  N, b  𝐹�̅�, tetapi 

Fn himpunan tutup, jadi b  Fn untuk setiap n atau b  

⋂ 𝐹𝑛
∞
𝑛=1 . Misalkan s  M sebarang, s  b, maka (s,b) > 0, 

sebut (s, b) = r. Pilih n1  N sehingga diam FN1 < r, sehingga s 

 FN!. Jadi s ⋂ 𝐹𝑛
∞
𝑛=1 . 
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Karena s  M sebarang, s  b, s ⋂ 𝐹𝑛
∞
𝑛=1 ., maka 

⋂ 𝐹𝑛
∞
𝑛=1 = {𝑏}.  

 

Definisi 7.4.10 

Misalkan (M, ) suatu ruang metrik dan T: M → M. 

dikatakan bahwa T kontraksi pada M jika terdapat   R, 0 ≤ 

 < 1 sehingga 

 (Tx, Ty) ≤ (x,y), untuk setiap x, y di M. 

Sebagai contoh, 

a. M = [0,1/3] dan T(x) = x2 

b. M = R+ = [0, ) dengan T(x) = 
1

1+𝑥
  

c. M = R, T(x) = 0 untuk setiap x  

d. R 

 

3. Ruang Metrik Kompak 

Definisi 7.4.11 

Ruang metrik (M, ) disebut kompak apabila (M, ) ruang 

metrik lengkap dan terbatas total 

 

Contoh 7.4.1 

1. M = [0,1] dengan metrik harga mutlak. M himpunan 

tutup, maka M lengkap dan M terbatas di R. Jadi M 

terbatas total. Jadi K kompak 

2. L = (0, 1) dengan metrik harga mutlak. L terbatas 

tetapi tidak lengkap, sebagai contoh barisan (xn) 

dengan xn = 
1

𝑛
 adalah barisan Cauchy yang tidak 

konvergen ke L. Jadi L tidak kompak. 

3. Himpunan berhingga R dengan metrik baku maupun 

metrik diskrit adalah kompak 

4. Contoh 1, dengan metrik diskrit tidak kompak karena 
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tidak terbatas total 

5. R lengkap tetapi tidak terbatas total, jadi R bukan 

ruang metrik kompak. 

 

Teorema 7.4.12 

Ruang metrik (M, ) kompak jika dan hanya jika setiap 

barisan titik-titik di M mempunyai subbarisan yang 

konvergen di M. 

 

Bukti: 

Misalkan (M, ) kompak dan (xn) barisan di M. 

Karena M terbatas total, maka (xn) mempunyai 

subbarisan Cauchy (xnk). Barisan (xnk) di M yang lengkap, jadi 

(xnk) konvergen di M. 

Jadi setiap barisan (xn) di M mempunyai subbarisan yang 

konvergen di M. 

Selanjutnya misalkan setiap barisan (xn) di M mempunyai 

subbarisan (xnk) yang konvergen di M. 

Akan ditunjukkan bahwa M kompak. 

Menurut Teorema 7.4.9, M terbatas total. Misalkan (xn) 

barisan Cauchy di M. Menurut hipotesisb(xn) mempunyai 

subbarisan (xnk) yang konvergen di M, tetapi (xn) barisan 

Cauchy. Jadi (xn) konvergen ke x di M. Oleh karena itu M 

lengkap. Karena M lengkap dan terbatas total, maka M 

kompak. 

 

Akibat 7.4.13 

Misalkan (M, ) ruang kompak, A  M, A tutup maka (A, 

) ruang metrik kompak. 

Bukti: 

Misalkan (xn) sebarang barisan di A, maka (xn) barisan di 

M, oleh karena itu (xn) mempunyai subbarisan (xnk) yang 
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konvergen ke x  M. (xnk) barisan di A dan A himpunan tutup, 

maka lim(xnk) = x  A. Jadi (xn) mempunyai subbarisan yang 

konvergen di A, menurut teorema 7.4.12(A, ) ruang metrik 

kompak. 

 

Teorema 7.4.14 

Misalkan A subhimpunan di ruang metrik M. 

Jika (A, ) kompak, maka A subhimpunan tutup di M. 

Bukti: 

Misalkan x  M sehingga x  �̅�, maka terdapat barisan 

(xn) di A yang konvergen ke x. 

Karena (A, ) kompak, maka terdapat (A, ) lengkap 

sehingga lim(xn)  A. Jadi x  A. Karena x �̅�, berakibat x  A 

maka �̅�  A. Ini menunjukkan bahwa A himpunan tutup di M. 

 

E. Himpunan-himpunan Khusus dalam Ruang Metrik 

Sebelum membahas himpunan-himpunan khusus dalam 

ruang metrik, terlebih dahulu dibahas tentang bola terbuka 

di suatu  titik di dalam ruang metric 

 

Definisi 7.5.1 

Diketahui ruang metrik (S, d), p  S dan  bilangan real 

dengan  > 0. Bola buka dengan pusat p dengan jari-jari  

atau neighborhood  p dengan jari-jari  , dinotasikan dengan 

B(p) didefinisikan sebagai 

  B(p) = {x  S ; d(x,p) < } 

 

Contoh 7.5.1 

a. Jika d metrik biasa pada R, maka untuk sebarang p  R 

dan sebarang bilangan real  > 0, bola buka dengan pusat 

p dan jari-jari  adalah 
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B(p)  = {x  R : d(x,p) < } 

          = {x  R : |x – p| < } 

          = {x  R : p -  < x < p + } 

          = (p - , p + ) 

Jadi B(p) merupakan interval buka dengan titik tengah p 

dan panjang interval 2  

b. Jika d metrik diskrit pada R, maka untuk sebarang p  R 

dan sebarang real  > 0, bola buka dengan pusat dan jari-

jari  adalah 

B(p)  = {x  R; d(x,p) < } 

         = {
{𝑝},  ≤ 1
𝑅,  > 1

 

 

Definisi 7.5.2 

Diketahui ruang metrik (S, d), A  S dan p  S. Titik p 

disebut  

a. Titik limit (limit point) A jika untuk setiap bilangan 

real  > 0 berlaku 

B(p)  A – {p}   

Himpunan semua titik limit A dinotasikan dengan A’. 

b. Titik dalam (interior point) A jika terdapat bilangan 

real  > 0 sehingga B(p)  A 

c. Titik eksterior A jika p merupakan titik interior Ac. 

Himpunan semua titik eksterior A dinotasikan dengan 

eks(A). 

d. Titik batas (boundary) A jika untuk setiap bilangan 

real  > 0, berlaku B(p)  A   dan B (p)  Ac   

e. Titik terasing A jika p  A, tetapi p bukan titik limit A 
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Definisi 7.5.3 

Diketahui ruang metrik (S,d), A  S 

a. Himpunan semua titik interior A disebut interior A 

dan dinotasikan dengan int(A) 

b. Himpunan semua titik batas A disebutboundary A dan 

dinotasikan dengan (A) 

c. Closure A, dinotasikan dengan cl(A) yang 

didefinisikan dengan cl(A) = A  A’. 

 

 

Definisi 7.5.4 

Diketahui ruang metrik (S,d). Himpunan A  S dikatakan 

terbuka jika untuk setiap p  S, p titik interior A atau 

himpunan A  S dikatakan terbuka jika untuk setiap p  S 

terdapat bilangan real  > 0 sehingga B (p)  A. Himpunan B 

 S dikatakan tertutup jika Bc merupakan himpunan terbuka. 

 

Teorema 7.5.4 

Diketahui ruang metrik (S, d). Himpunan A  S 

merupakan himpunan tutup jika dan hanya jika A’   A 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 7.5.5 

Diketahui ruang metrik (S,d) dan A  S, B  S. 

a. A tertutup jika dan hanya jika cl(A) = A 

b. cl() =  

c. cl(A) merupakan himpunan tertutup 

d. cl(cl(A)) = cl(A) 

e. jika A  B maka cl(A)  cl(B) 

f. cl(A  B)  cl(A)  cl(B) 

g. cl(A  B) = cl(A)  cl(B) 
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h. cl(A) merupakan himpunan tutup terkecil yang 

memuat A. 

Bukti: 

a. Syarat perlu: dari yang diketahui A’  A. Akibatnya 

cl(A) = A  A’ = A 

Syarat perlu: dari yang diketahui diperoleh A’  A. 

Berdasarkan Teorema 7.5.4, A merupakan himpunan 

tertutup 

b. Ambil sebarang p  S, karena untuk sebarang 

bilangan real  > 0 berlaku B(p)   = , maka p 

bukan titik limit . Dengan kata lain ’ = . 

Akibatnya cl() = . 

c. Bukti c – h sebagai latihan. 

 

Teorema 7.5.6 

Diketahui ruang metrik (S,d) dan A  S, B  S 

a. A himpunan buka jika dan hanya jika int(A) = A 

b. Jika A  B maka int (A)  int (B) 

c. Int (A)  int(B) = int(A  B) 

d. Int (A)  int(B)  int(A  B) 

e. Int (A) merupakan himpunan buka terbesar yang 

termuat di dalam A 

Bukti sebagai latihan 

 

Teorema 7.5.7 

Di dalam sebarang ruang metrik (S,d) berlaku 

a.  merupakan himpunan buka dan sekaligus tertutup 

b. S merupakan himpunan buka dan sekaligus tertutup 

c. Jika Gi merupakan himpunan buka untuk setiap I = 1, 

2, 3, …maka  

⋂ 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=1   
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merupakan himpunan buka. 

d. Jika Gi, i = 1, 2, …, merupakan himpunan buka, maka 

⋃ 𝐺𝑖
∞
𝑖=1   

Merupakan himpunan buka 

e. Jika Fi merupakan himpunan tutup untuk setiap i = 1, 

2, …, n maka 

⋃ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1   

Merupakan himpunan tutup 

f. Jika Fi merupakan himpunan tutup untuk setiap i = 1, 

2, …,  maka 

 ⋂ 𝐹
𝑖=1   

Merpakan himpunan tutup. 

Bukti sebagai latihan 

 

F. Himpunan Terhubung 

Konsep keterhubungan himpunan dalam ruang metrik 

erat kaitannya dengan konsep himpunan terpisah.  

Definisi 7.6.1 

Diberikan ruang metrik (S, d), A  S dan B  S. Dua 

himpunan A dan B dikatakan terpisah (separated) jika  

 A  cl(B) =  dan cl (A)  B = . 

Jika himpunan A dan B terpisah maka A dan B saling 

asing, tetapi dua himpunan yang saling asing belum tentu 

terpisah. 

 

Teorema 7.6.2 

Dalam sebarang ruang metrik (S, d) berlaku: 

a. Jika A dan B terpisah dan A1  A, B1  B, maka A1 dan 

B1 merupakan himpunan yang terpisah. 

b. Dua himpunan tertutup F1 dan F2 merupakan 

himpunan terpisah jika dan hanya jika F1  F2 = . 
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c. Dua himpunan terbuka G1 dan G2 merupakan 

himpunan terpisah jika dan hanya jika G1  G2 = . 

d. Jika G himpunan terbuka dan G merupakan gabungan 

dua himpunan terpisah A dan B maka A dan B masing-

masing merupakan himpunan buka. 

e. Jika F terutup dan F merupakan gabungan himpunan 

terpisah A dan B maka A dan B masing-masing 

merupakan himpunan tertutup. 

 

Bukti: 

a. Dari yang diketahui diperoleh A  cl(B) =  dan cl(A) 

 B = . Karena A1  A dan B1  B, maka cl(A1)  

cl(A) dan cl(B1)  cl(B). Oleh karena itu diperoleh: 

A1 cl(B1) =  dan cl(A1)  B1 = . 

Jadi A1 dan B1 adalah himpunan terpisah. 

b. Dari yang diketahui bahwa cl(F1) = F1 dan cl(F2) = F2. 

Oleh karena itu  

F1  cl(F1) = F1  F2 dan cl(F1)  F2 = F1  F2. 

Akibatnya  

F1  cl(F1) =  dan cl(F1)  F2 =  jika dan hanya jika 

F1  F2 = .  

Dengan kata lain F1 dan F2 merupakan terpisah jika 

dan hanya jika F1  F2 = . 

c. Bagian c dan d sebagai latihan. 

 

Definisi 7.6.3 

Diberikan ruang metrik (S,d). Himpunan A  S dikatakan 

tak terhubung (disconected) jika A dapat disajikan sebagai 

gabungan dua himpunan tidak kosong yang tidak terpisah. 

Atau dapat dikatakan sebagai: Himpunan A  S dikatakan tak 

terhubung jika terdapat himpunan A1, A2, A1  , A2  , A1 
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dan A2 himpunan terpisah dan A = A1  A2. Himpunan B  S 

dikatakan terhubung (connected) jika B himpunan tidak tak 

terhubung. 

 

Teorema 7.6.4 

Di dalam sebarang ruang metrik (S,d) berlaku: 

a. Himpunan S adalah terhubung jika dan hanya jika 

sebarang himpunan tidak kosong yang merupakan 

himpunan terbuka dan sekaligus tertutup hanyalah S. 

b. Jika E  S himpunan terhubung. 

Bukti latihan bagi pembaca. 
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